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PEDOMAN TRANSLITERASIARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي



 

 

xi 

 

Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ 

). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ
ـ  KASRAH I I ـهـ
ـ  ḌAMMAH U U ـ ـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf  

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 
Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di 

awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الل) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

Nama : Muh Insan Kamil 

NIM : 80100220050 

Judul Tesis : Komunikasi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar 

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu komunikasi mediasi kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Penelitian ini bertujuan 

untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalis praktek komunikasi pada proses 

mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar. 2) Mendeskripsikan makna proses mediasi bagi pihak berperkara di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.  

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif sedangkan 

pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (case study) yang 

berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassaar. Sumber data primer dalam 

penelitian yaitu dua orang hakim mediator serta sepuluh orang pihak berperkara. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu 

peneliti sendiri. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 

tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktek komunikasi dalam 

proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menggunakan 

komunikasi interpersonal yang ditunjukkan dengan komunikasi verbal melaui 

keterbukaan, empati dan rendah hati dan nonverbal disertai dengan sikap tubuh, 

mimik, dan intonasi suara, terjalin komunikasi dua arah antara mediator dengan 

pihak berperkara, suasana keakraban dan informal, serta materi pembicaraan yang 

bersifat privasi. Selain itu, penerapan komunikasi interpersonal pada proses 

mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar juga menggunakan pendekatan 

psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan agama serta cara berkomunikasi 

dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam  2) Makna proses mediasi bagi pihak 

berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yaitu cenderung sebagai 

tempat mendapatkan ilmu dan wawasan baru, pihak berperkara mendapatkan 

pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan petunjuk Alquran 

dan Sunnah, memahami dampak sosial dan keagamaan jika terjadi perceraian dan  

melalui motivasi mediator, meningkatkan kekuatan mental pasangan suami-istri 

dengan memahami tugas dan tanggung jawab. 

Implikasi penelitian ini adalah 1) Praktek komunikasi interpersonal yang 

efektif dapat mempengaruhi dan mengubah persepsi positif pihak berperkara pada 

proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 2) Dengan kapasitas 

ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, mediator dapat memberikan makna 

positif kepada pihak berperkara agar mempertahankan rumah tangga mereka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia, pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

seorang diri. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa 

terlepas dari individu yang lain. Manusia, pada dasarnya saling membutuhkan dan 

saling melengkapi satu sama lain.1 Komunikasi memainkan peran penting bagi 

manusia untuk dapat berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya, serta 

komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan 

dengan orang lain dan untuk membangun kontak sosial. Komunikasi merupakan 

proses yang dilakukan komunikator untuk menyampaikan stimulus dalam bentuk 

kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang agar 

melakukan respon sesuai dengan kehendak komunikator. 

Komunikasi merupakan aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari. Melalui komunikasi seseorang dapat menyampaikan 

berbagai hal yang ada dipikirannya kepada orang lain sehingga mencapai suatu 

pengertian makna pesan yang sama. Makna pesan yang tersampaikan dengan baik 

dapat membuat tujuan penyampaian pesan seseorang tercapai. 2  Komunikasi 

dilakukan oleh siapa saja baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal demi 

mencapai tujuan yang sama yaitu agar pesan yang ingin disampaian dapat 

                                                           
1New Comb, Teori-Teori Sosiologi, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), h. 17.  

2Zulkarnain Nasution, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 42. 



2 

 

 

 

tersampaikan dengan baik kepada lawan interaksi saat berkomunikasi. Melalui 

proses komunikasi manusia tumbuh dan belajar mengenal lingkungan sekitar. 

Oleh karena itu, komunikasi merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dalam 

rangka pertukaran informasi. Salah satu cara pertukaran informasi yaitu memberi 

gagasan. 

Komunikasi sangat efektif dalam membangun hubungan dengan orang 

lain. Komunikasi interpersonal adalah proses mengirim dan menerima pesan 

antara dua orang atau lebih, dengan beberapa efek dan umpan balik.3  Seperti 

keluarga terdiri dari ikatan sosial kecil yang dibentuk oleh kontrak pernikahan. 

 Di dalam pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pekawinan adalah 

akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga 

sakinah, mawaddah dan rahmah.4 Selain itu, tujuan pernikahan dapat diringkas 

yakni mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia 

untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi 

panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan 

kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajibannya, 

membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar 

cinta dan kasih sayang.5 

                                                           
3Nia Kania Kurniawati, Komunikasi Antar Pribadi Konsep dan Teori Dasar, (Cet. I; 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 13.  

             4Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan 

Agama, (Cet. I; Jakarta: Karya Global, 2001), h. 215.  

 
5Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 24. 
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Komunikasi di antara suami-istri sejalan dengan tujuan pernikahan yang 

hadir sebagai kebutuhan yang akan dijalani dalam satu ikatan sosial dalam 

keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

manusia sebagai makhluk tuhan.  

Pada dasarnya, pernikahan dilakukan untuk selama-selamnya dengan 

didasari akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa hal 

yang mempengaruhi kehidupan pernikahan hingga mereka menghendaki adanya 

perceraian. Di dalam Islam, kemungkinan untuk bercerai tetap ada namun hal ini 

dilakukan jika dalam kondisi yang sangat terpaksa sebagai pintu darurat atau jalan 

terakhir yang akan ditempuh. 

Mewujudkan keluarga yang harmonis dibutuhkan rasa saling pengertian 

dan kasih sayang antara suami-istri. Mengarungi kehidupan rumah tangga tidaklah 

mudah, kegagalan dalam membangun keharmonisan rumah tangga sering ditemui 

dengan berbagai macam penyebabnya. Permasalahan tersebut terkadang dapat 

diselesaikan dengan damai namun tidak sedikit yang gagal sehingga berakhir 

dengan perceraian. 

Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari lembaga Peradilan di 

Indonesia, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan 

keadilan di antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya 

berdasarkan hukum.6 

                                                           
6 Hadi Daeng Mappunna, Hukum acara Pengadilan Agama, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 2. 
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Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam kasus 

perceraian yaitu dengan mediasi, pada proses itu, hakim berperan sebagai 

mediator yang diharapkan mampu untuk mendamaikan pasangan suami-istri yang 

sedang dalam proses perceraian.7 

Hakim dalam melakukan tugas sebagai mediator, harus memilih kata-kata 

mediasi yang bisa menggugah hati pihak berperkara dengan memiliki kapasitas 

dan kapabilitas terutama dalam bidang ilmu komunikasi sehingga tidak ada pihak 

yang dirugikan baik penggugat maupun tergugat, tidak ada istilah kalah ataupun 

menang dan semua pihak harus dirangkul sehingga dengan bekal itu diharapkan 

mereka berdamai dan pihak berperkara yang tadinya ingin bercerai berakhir 

dengan mediasi. 

Pentingnya memilih serta memilah kata-kata yang tepat dan baik dalam 

setiap berbicara atau berkomunikasi tidak terkecuali hakim sebagai mediator. 

Hakim sebagai mediator akan menggunakan strategi yang tepat pada saat 

berinteraksi dengan pasangan suami-istri yang sedang menjalani proses 

perceraian. Pada proses tersebut penyebab mereka mengakhiri hubungan 

pernikahan ditentukan di meja hukum, maka hakim yang bertanggung jawab 

sebagai mediator harus mampu berkomunikasi secara efektif demi tercapainya 

tujuan komunikasi. 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang akan menjadi lokasi 

penelitian ini, di mana seluruh Pengadilan Agama di Indonesia telah membuat 

skema penyelesaian perkara perceraian di luar sidang yaitu mediasi. Peneliti 

                                                           
7Mahkamah Agung RI, Mediasi dan Perdamaian, (Jakarta: MARI, 2004), h. 4. 
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memilih Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar memiliki angka perceraian 

yang sangat besar yakni tahun 2021 tercatat 2654 kasus perceraian sedangkan 

kasus yang berhasil dimediasi sangat sedikit berjumlah 40 kasus atau hanya 

sekitar 1,54 %.8 

Faktor yang menyebabkan minimnya angka keberhasilan mediasi adalah 

tensi pihak berperkara yang maju ke meja Pengadilan Agama sangat tinggi 

sehingga mereka sulit menerima nasihat mediator, poin-poin putusan mediasi 

dianggap masih merugikan salah satu pihak berperkara, penyebab lain adalah 

kurangnya skill mediator terutama ilmu komunikasi sehingga mediator gagal 

menggali akar permasalahan rumah tangga dan tidak memberikan solusi tepat 

yang dapat diterima oleh pihak berperkara. 

Dari latar belakang permasalahan, maka peneliti tertarik untuk meneliti, 

mendeskripsi dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam tulisan dengan 

judul “Komunikasi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Objek permasalahan dalam penelitian ini yaitu komunikasi mediasi kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, sehingga penelitian ini 

difokuskan pada praktek komunikasi mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai 

mediator terhadap pihak berperkara. 

                                                           
8 Andi Mukramuddin (34 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, 

Wawancara, Makassar 3 Februari 2022. 
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Berdasarkan fokus penelitian, maka peneliti mencoba memberikan solusi 

dari permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan komunikasi 

mediator dan mengamati cara hakim berkomunikasi yang boleh saja menjadi 

faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan proses mediasi. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Praktek Komunikasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

Proses komunikasi mediasi adalah sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan mediasi pihak berperkara dalam kasus perceraian. 

Di dalam proses komunikasi selalu saja ada permasalahan yang muncul 

misalnya kurangnya kemampuan komunikasi hakim dalam melaksanakan mediasi 

karena latar belakang sarjana hukum bukan sarjana komunikasi atau tingginya 

tensi pihak berperkara yang maju di Pengadilan Agama sehingga mereka sulit 

mendengarkan nasihat mediator. 

b. Makna Proses Mediasi bagi Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar 

Makna proses mediasi bagi pihak berperkara dapat tercermin dari cara 

berkomunikasi dalam memberikan respon baik verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang memakai kata secara lisan dan 

sadar digunakan oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia lain sedangkan 

komunikasi nonverbal yaitu komuniasi yang terjalin di luar kata-kata terucap dan 
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tertulis. Pola komunikasi nonverbal bisa berupa penampilan fisik, sikap tubuh dan 

gesture, intonasi suara, ekspresi wajah, serta sentuhan.9 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah pokok 

penelitian ini adalah bagaimana komunikasi mediasi kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Dari pokok masalah tersebut peneliti 

memilih pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktek komunikasi mediasi terhadap penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar? 

2. Bagaimana makna proses mediasi bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar? 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalis praktek komunikasi pada proses 

mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalis makna proses  mediasi bagi pihak 

berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis, akademis 

                                                           
9Agus Hardjana, Komunikasi Personal dan Interpersonal, (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 

2007), h. 12. 
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maupun praktis : 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan peneliti menuangkan 

solusi terhadap informasi fakta data perceraian dan memberikan kontribusi 

keilmuan serta menjadi wawasan terhadap para pembaca dan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan pada penelitian selanjutnya dengan kajian yang sama serta 

ruang lingkup yang lebih luas lagi. Di Samping itu, penelitian ini diharapkan 

mampu memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi dan menjadi 

bahan referensi serta informasi bagi para peneliti dan pembaca dalam hal 

pengembangan penelitian dalam kajian ilmu komunikasi. 

2. Secara Praktis 

 

a. Pengadilan Agama 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta rujukan yang diharapkan 

mampu memberi kontribusi bagi subjek penelitian dalam memahami strategi 

komunikasi yang tepat bagi hakim sebagai mediator dalam pencegahan kasus 

perceraian oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sehingga tujuan dan 

manfaat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat 

b. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman masyarakat 

tentang komunikasi sebagai strategi hakim dalam memediasi perkara perceraian 

serta memberikan wawasan yang luas ke masyarakat tentang penyebab perceraian 

banyak disebabkan karena komunikasi yang tidak efektif di antara interaksi 

suami-istri sehingga menjadi acuan komunikasi efektif suami-istri memupuk rasa 
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kasih sayang di antara mereka. 

E. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Pustaka 

Buku Prof. Dr. Muhammad Budyatna tentang teori mengenai komunikasi 

antarpribadi menjelaskan bebarapa jenis teori dalam komunikasi antarpribadi, 

teori-teori antarpribadi sangat relevan dengan praktek komunikasi pada proses 

mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Syahrizal Abbas tentang mediasi dalam 

perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional tahun 2009 

menjelaskan mengenai mediasi, tujuan dan manfaat mediasi serta peran mediator 

dalam menengahi pihak yang berperkara. Literatur ini juga sangat relevan 

memperkaya referensi peneliti dalam melihat realitas sosial pihak berperkara 

dalam memaknai proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar. 

2. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian yang berjudul 

“Komunikasi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agung Supra Wijaya tahun 2016 

dengan judul “Efektifitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan 

Agama Bengkulu Kelas 1A” dengan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis 

sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu berhasil namun belum efektif karena 

tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Rizki Aulawi tahun 2019 dengan 

judul “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Dompu” dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Dompu belum efektif 

disebabkan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana 

atau fasilitas, dan kepatuhan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Nurhidayat tahun 2016 jurusan PPKn 

fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, dengan judul “Efektifitas 

Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Jenis penelitian 

menggunakan deskriptif, hasil penelitiannya menujukkan bahwa mediasi yang 

dilakukan di Pengadilan Agama Sinjai telah efektif namun belum maksimal jika 

dilihat dari data Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan bahwa dari 119 

kasus yang ditangani, hanya terdapat 9 (Sembilan) kasus yang berhasil mencapai 

kesepakatan untuk berdamai dari proses mediasi yang telah dilakukan. 

Ketiga penelitian diatas berbicara tentang efektifitas pada proses mediasi 

di Pengadilan Agama sehingga menghasilkan angka secara kuantitas atau jumlah 

tingkat keberhasilan mediasi. Penelitian terdahulu mencoba mencari akar 

permasalahan terhadap banyaknya kegagalan mediasi terhadap pihak berperkara 

termasuk faktor-faktor kegagalannya. 

Peneliti berkeinginan mengungkap praktek komunikasi mediasi perkara 

perceraian dalam perspektif komunikasi interpersonal sehingga dijabarkan dalam 

bentuk praktek komunikasi hakim sebagai mediator dalam memediasi pihak 

berperkara dan respon pihak berperkara dalam memaknai proses mediasi tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Komunikasi Mediasi dalam Perspektif Komunikasi Antarpribadi 

1. Komunikasi Suami-istri melalui Pendekatan Antarpribadi 

Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu 

Communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Menurut 

Webster New Collogiate Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi merupakan 

suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-

lambang, tanda-tanda, isyarat, atau tingkah laku.1 Sedangkan menurut Wikipedia 

Indonesia, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan ide, gagasan, dari 

satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya.2 

Membangun sebuah komunikasi sangat penting dalam sebuah ikatan 

antarpersonal. 3  Sehingga, maksud hati menjalin hubungan harmonis dapat 

tersampaikan, pengertian ini, yakni proses penyampaian ide atau gagasan 

adakalanya tidak tersampaikan dengan baik manakala orang yang terlibat tidak 

menguasai komunikasi efektif sehingga kadang-kadang mengundang kecurigaan 

yang tidak berdasar serta konflik yang terjadi di antara mereka. Begitu juga yang 

terjadi pada sebuah ikatan suami-istri sebagai hubungan antarpribadi, banyaknya 

                                                           
1Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi teori dan praktek, (Cet. I; Bandung: Graha Ilmu, 

2009), h. 27. 

2Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2004), h. 2. 

3 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009), h. 

103. 
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persoalan rumah tangga yang terjadi, disebabkan karena putusnya komunikasi 

efektif yang seharusnya satu sama lain membutuhkan penjelasan melalui teori 

komunikasi. Sebagai contoh dalam hubungan antarpribadi suami-istri, suami 

punya kegemaran makan coto dan istri punya kegemaran makan bakso, kalau 

kedua orang ini memaksakan kehendak sesuai dengan kegemarannya maka 

terjadilah sebuah konflik dan hubungan bisa renggang, maka dibutuhkan saling 

pengertian dan keterbukaan di antara hubungan suami-istri tersebut dengan cara 

misalnya hari ini suami mengalah dan makan bakso bersama, besok istri yang 

mengalah dan makan coto bersama. Disinilah bentuk penyelesaian konflik 

antarpribadi suami-istri dengan jalan toleransi dan keterbukaan. 

Pemahaman terhadap hubungan antarpribadi terutama suami-istri sangat 

penting karena berhubungan dengan perasaan, keutuhan informasi, pengaruh 

terhadap pasangan serta memberikan harapan-harapan yang sangat dibutuhkan 

bagi ikatan suami-istri. Komunikasi antarpribadi dalam keluarga yang kaku dan 

penuh dengan ketegangan, maka sangat memungkinkan terjadinya konflik dan 

apabila berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi konflik yang 

berujung perceraian. Oleh karena itu, sangat penting melakukan pengembangan 

komunikasi hubungan suami-istri. Hubungan yang baik dapat terbentuk melalui: 

a. Self Disclosure 

Proses pengungkapan diri (Self Disclosure) yaitu proses pengungkapan diri 

pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Pengungkapan diri sebagai 

bentuk pertahanan terhadap tekanan-tekanan yang datang dari tuntutan sosial. 

Proses pengungkapan diri dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, dilakukan 



13 

 

 

 

secara tertutup, yaitu seorang mengungkapkan informasi diri kepada pasangannya 

secara sembunyi-sembunyi melalui ungkapan dan tindakan. Ungkapan dengan 

tindakan itu adalah bentuk keterbukaan dan kejujuran dari dirinya, namun tidak 

sedikit mampu memahami proses ini, hanya orang yang memiliki perhatian lebih 

terhadap pasangannya. Tindakan tersebut sebagai wujud dari apa yang terdapat 

dalam pikirannya. Contoh suami memberikan hadiah kepada istri di hari ulang 

tahunnya sebagai tindakan atas kasih sayang yang diberikan. Kedua, dengan 

terbuka yaitu proses pengenalan diri dengan mengungkapkan secara verbal 

kepada pasangannya.  

b. Social Penetration 

Model pengembangan hubungan ini disebut penetrasi sosial. Proses 

pengenalan lebih jauh tentang pasangannya mulai dari karakter, sikap, hal yang 

disenangi serta hal yang tidak disenangi. Dalam hubungan antara suami-istri, 

model penetrasi sosial adalah proses yang bertahap karena sejak akad 

menandakan ikatan yang resmi, suami-istri cenderung belum saling kenal 

mengenal. Adapun cara mendapatkan informasi yaitu melalui pengamatan dan 

komunikasi efektif. 

Penetrasi sosial merupakan hubungan yang bertahap sebagaimana 

hubungan suami-istri yang akan terus berlangsung dan juga berubah. 

c. Social Exchange 

Model pengembangan hubungan ini yaitu berusaha mengembangkan 

kontribusi seseorang dapat merubah dan mempengaruhi prilaku pasangannya. 

Misalnya suami selalu memperlihatkan prilaku yang baik di hadapan istri secara 
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konsisten sehingga istri pun akan terpengaruh dan ikut dalam prilaku baik 

tersebut. Model perubahan sosial ini memaksa pasangan melakukan 

pertimbangan terhadap tindakan atau prilaku pasangannya apakah layak ditiru 

atau tidak sehingga memberikan contoh teladan suami-istri.4 

2. Komunikasi Mediasi dalam Perspektif Komunikasi Efektif 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercapainya tujuan 

dari upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan mediasi 

berdasarkan teori komunikasi interpersonal. Seberapa berhasilkah lembaga 

tersebut dalam melaksanakan upaya mediasi damai dengan memperhatikan 

berbagai regulasi yang ada, baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang 

bersumber dari syariat agama.  

Komunikasi efektif memungkinkan penyelesaian konflik. Hal itu dapat 

terjadi apabila dua pihak tidak ada jalan bersama, tidak saling memahami, tidak 

bisa bekerja sama. Konflik juga dapat terjadi apabila dua pihak memperebutkan 

sesuatu. Maka, komunikasi interpersonal diarahkan untuk mempertemukan cara 

terbaik untuk mencapai suatu tujuan tanpa menimbulkan konflik satu sama lain. 

Komunikasi win-win solution merupakan cara memecahkan masalah atau 

menyelesaikan konflik yang membuat dua pihak berada dalam suasana yang 

menyenangkan. Komunikasi interpersonal diarahkan untuk menghasilkan situasi 

menang bersama dengan cara mencari titik temu yang dapat mempersatukan 

pandangan dua pihak, negosiasi dan mencari solusi bersama. 

Sumaryadi berpendapat bahwa suatu organisasi dikatakan efektif jika dapat 

                                                           
4 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 

2014), h. 101.  
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sepenuhnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya 

dianggap sebagai tingkat pencapaian operasi dan tujuan operasional. Oleh karena 

itu, efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian tujuan atau sasaran organisasi 

tertentu. Hal ini dapat dikatakan efektif jika anda dapat bekerja sesuai rencana 

tanpa mempertimbangkan waktu dan tenaga.5 

Sujadi menyebutkan di dalam bukunya bahwa untuk mencapai efektivitas 

dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, yang menjadi 

sasaran utama bagi lembaga tersebut adalah tercapainya perdamaian di antara 

kedua belah pihak yang hendak bercerai dan kembali membangun bahtera 

rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih sayang. 

b. Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana 

serta tidak ada penyelewengan. Hal ini sesuai dengan prinsip atau asas yang 

berlaku di Pengadilan Agama yakni asas cepat, sederhana dan biaya ringan. 

c. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa 

dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan  

menggali informasi dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi, apa yang telah dilaksanakan 

                                                           
5Haris Abdullah, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Jakarta: Bahari 

Jaya, 2019), h. 57. 

  

 



16 

 

 

 

dapat dibuktikan pertanggung jawabannya. 

d. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah 

seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh 

salah satu pihak atas pihak lainnya. Mediator selaku fasilitator terhadap pihak 

berperkara harus netral serta memberikan hak dan kewajiban yang sama 

kepada pihak berperkara tanpa memihak.6 

 Tujuan  mediasi adalah membangun komunikasi efektif serta persepsi 

positif dari kedua belah pihak yang berperkara yang difasilitasi oleh mediator 

sehingga terjadi tujuan perdamaian. 7  Menurut hemat peneliti dalam proses 

mediasi, pihak harus mengenyampingkan ego dan membangun persepsi positif 

berdasarkan kebenaran yang nyata serta solusi yang tepat berdasarkan masa 

depan terbaik pihak berperkara. Maka, mediator terus berupaya mengubah 

persepsi positif pihak berperkara dengan pendekatan teori komunikasi efektif 

serta pendekatan agama atau keagamaan. 

Jika komunikasi bisa dicapai secara efektif, maka, komunikator sangat 

perlu memperhatikan cara dalam memberikan pesan, baik secara verbal maupun 

nonverbal. Secara teoritis komunikasi dibagi menjadi verbal dan nonverbal, yaitu: 

a. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang memakai kata secara 

lisan dan sadar digunakan oleh manusia buat berhubungan dengan manusia lain. 

                                                           
6Sujadi, Teori Efektivitas (Bandung: Anugrah Mustika, 2016), h. 213. 

7Alimuddin, Kompilasi Hukum Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama 

(Makassar: Alauddin Uneversity Press, 2011), h. 23. 
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Pola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan oleh seorang hakim sebagai 

mediator pihak-pihak yang berperkara dalam menggali persoalan-persoalan 

keluarga, sehingga dapat menguak inti persoalan yang menjadi alasan kuat suami-

istri mengajukan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama.  

Pola komunikasi verbal yang efektif berlangsung secara timbal balik, 

makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, bahasa yang digunakan 

mudah dipahami, cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, 

mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas, memperhatikan norma yang berlaku, 

serta disertai humor atau cara-cara menyenangkan lainnya.8 

Sehingga teori ini memberikan pengaruh psikologi yang dilakukan seorang 

hakim sebagai mediator terhadap pihak berperkara di tengah konflik yang terjadi. 

Komunikasi harus dilakukan secara ringkas, namun tepat sasaran, tidak bertele-

tele, mengedepankan aspek psikologi seolah mediator hadir dalam suasana 

kesedihan mereka dan adakalanya disertai humoris yang bertujuan untuk 

menghibur mereka. 

b. Komunikasi Nonverbal 

Sama halnya komunikasi verbal, pola komunikasi nonverbal sangat 

penting untuk digunakan dalam menyampaikan maksud hati agar dapat diterima 

oleh komunikan. Adapun pola komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang 

terjalin di luar kata-kata terucap dan tertulis. Pola komunikasi nonverbal yang 

efektif berupa penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh dan 

                                                           
8 “Komunikasi Efektif” (Jurnal), https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_efektif (3 

November 2021) 
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gesture, intonasi suara, ekspresi wajah, serta sentuhan.9 

 Seorang hakim mediator memiliki kepekaan dalam menangkap sinyal-

sinyal nonverbal, memberikan respon yang tepat dan efektif sehingga tidak salah 

langkah dalam mengambil tindakan strategis yang membuat pihak berperkara 

kecewa atau bahkan semakin marah yang mengakibatkan tujuan mediasi gagal. 

Lima hukum komunikasi yang efektif atau The 5 Inevitable Laws of 

Effective Communication yang dikembangkan dan dirangkum dalam suatu kata 

yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri yaitu REACH (respect, 

empathy, audible, clarity dan humble) yang berarti merengkuh atau meraih.10 

Respect yaitu sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran 

pesan yang kita sampaikan. Penghargaan secara hakiki adalah sebuah kebutuhan 

yang diinginkan oleh setiap individu baik berupa dukungan maupun pujian. Teori 

ini sangat efektif digunakan oleh seorang mediator dalam melaksanakan proses 

mediasi. Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara praktis, sikap respect ini 

diaktualisasikan dengan memberikan kesempatan penuh kepada masing-masing 

pihak untuk memberikan informasi secara utuh tanpa menyela, sehingga tampak 

jelas duduk persoalannya dan hakim dapat menyiapkan strategi komunikasi serta  

solusi yang bisa menghasilkan perdamaian di antara mereka. 

Emphaty yaitu kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi 

yang dihadapi orang lain. Perceraian mungkin disebabkan karena terjadinya 

konflik yang berkepanjangan serta tidak mendapatkan solusi terhadap konflik 

                                                           
9Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, h. 110-112. 

10Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi,  h. 12. 
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yang terjadi. Beberapa contoh misalnya perselingkuhan, persoalan keturunan, 

mengabaikan kewajiban, dan lain-lain. Keberadaan mediator hadir di tengah 

mereka memberikan nasihat, penyejuk hati serta solusi yang bisa membawa 

perdamaian, maka itulah bentuk empathy yang ditunjukkan. Bukan justru hadir 

memperkeruh persoalan atau memprovokasi salah satu pihak. 

Audible yaitu dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, berarti 

pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Dalam konteks 

proses mediasi, para pihak yang berperkara menumpahkan segala persoalan 

keluarga dengan haru dan emosional yang terkadang sulit diungkapkan dengan 

kata, sinyal komunikasi ditangkap melalui pesan ekspresi, intonasi maupun 

gesture. Proses komunikasi dengan prinsip audible sangat penting, akan tetapi 

memiliki arti lebih luas, yakni bukan hanya berupa pesan audio, tetapi segala 

aspek psikologi dapat diterima dengan baik. 

Clarity yaitu pesan yang disampaikan jelas, tidak menimbulkan penafsiran 

yang berbeda. Secara praktis teori ini sangat dibutuhkan untuk mengambil 

langkah strategis yang tepat dalam mendamaikan kedua belah pihak, mediator 

harus menerima pesan informasi secara jelas dan akurat terhadap pihak berperkara 

atau bahkan pihak ketiga sebagai saksi keluarga, tetangga yang mendengar, 

menyaksikan serta terlibat langsung terhadap persoalan yang terjadi.  

Humble yaitu sikap rendah hati, sikap ini merupakan unsur yang terkait 

dengan hukum respect untuk membangun rasa menghargai orang lain. Ketika 

pesan disampaikan melalui rendah hati dan santun antara komunikator dan 

penerima pesan, maka akan tercipta mutual respect karena sikap dasar setiap 
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manusia adalah kebutuhan penghargaan. Hakim sebagai mediator yang 

seharusnya mengambil peran pemimpin dalam mengarahkan proses mediasi, 

memberikan instruksi kepada pihak berperkara untuk menjaga sopan santun dan 

saling menghargai sehingga proses tersebut dapat berjalan secara hikmat serta 

mendapatkan hasil yang positif dengan perdamaian sebagaimana tujuan bersama. 

Hukum komunikasi di atas sangat jelas menunjukkan bahwa komunikasi 

verbal dan nonverbal yang efektif sangat menentukan keberhasilan dalam proses 

mediasi yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator terhadap pihak yang 

berperkara. Dengan konsep komunikasi yang terbangun hakim dengan mudah 

mendapatkan informasi yang utuh terhadap akar persoalan, menggiring persepsi 

pihak berperkara untuk mencari jalan tengah dengan melakukan mediasi. 

Komunikasi efektif adalah membangun atau menciptakan pengertian 

bersama dengan harapan komunikasi yang terjadi, dapat mengakibatkan adanya 

perubahan sikap (attitude change), perubahan pendapat (opinion change), 

perubahan perilaku (behavior change), dan perubahan social (social change).11 

Penggugat maupun tergugat yang punya kehendak untuk melakukan 

perceraian mempunyai kesimpulan sikap, pendapat serta perubahan prilaku 

terhadap gelombang problematika rumah tangga yang sedang dijalani, sehingga 

memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Maka, eksistensi hakim 

mediator dengan penguasaan konsep komunikasi dapat mengembalikan bahkan 

memperbaiki perubahan sikap suami-istri sehingga terjadilah perdamaian atau 

mediasi 

                                                           
11Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, h. 60. 
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Komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan. 

Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian 

dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk 

mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. 

Dalam proses mediasi ada beberapa elemen komunikasi, yakni 

komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, pesan adalah ide atau 

informasi yang disampaikan, media yakni sarana komunikasi, komunikan yakni 

pihak yang menerima pesan serta umpan balik atau respon dari komunikan 

terhadap pesan yang diterimanya. Mediator sebagai driver yang terus 

mengarahkan penyampaian pesan secara akurat, sehingga tidak ada pihak terpojok 

dan terciptalah solusi mediasi. 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi tatap muka antara orang 

yang memungkinkan setiap peserta memiliki pemahaman langsung tentang reaksi 

orang lain, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi antarpribadi adalah 

interaksi tatap muka dengan dua orang atau lebih, di mana pengirim dapat 

mengirimkan pesan secara langsung dan penerima pesan juga dapat menerima dan 

membalas secara langsung. Komunikasi interpersonal biasanya dilakukan dalam 

kelompok yang sangat kecil tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk 

komunikasi ini juga terjadi dalam kelompok besar.12 

Norma budaya atau kelompok menjadi sumber utama kontrol atas 

komunikasi. Menurut Kathleen S. Verderber et al, komunikasi interpersonal 

                                                           
12Nia Kania Kurniati, Komunikasi Antarpribadi Konsep dan Teori Dasar, h. 24. 

 



22 

 

 

 

adalah proses membangun dan mengelola hubungan dengan mengambil tanggung 

jawab untuk menciptakan makna bagi satu sama lain. Dia menjelaskan pertama, 

komunikasi interpersonal sebagai sebuah proses yaitu seperangkat perilaku 

berorientasi tujuan yang memakan waktu atau berulang secara sistematis. Kedua, 

komunikasi antarpribadi tergantung pada makna yang diciptakan oleh pihak-pihak 

yang terlibat. Ketiga, membangun dan mengelola hubungan melalui komunikasi. 

Tanpa komunikasi, tidak ada hubungan yang akan terjadi. Maka hubungan telah 

dimulai atau telah terjadi, hubungan menjadi lebih pribadi atau berbeda, lebih 

dekat atau lebih jauh, sehat atau tidak sehat, bergantung atau saling bergantung. 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tergantung pada bagaimana orang-orang 

yang terlibat berbicara dan bertindak satu sama lain.13 

Komunikasi antarpribadi dapat dikatakan efektif apabila pesan diterima dan 

dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, pesan ditindak lanjuti 

dengan sebuah perbuatan secara sukarela oleh penerima pesan, dapat 

meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi, dan tidak ada hambatan untuk hal 

ini.14 Berdasarkan definsi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi anatrpribadi 

dikatakan efektif, apabila memenuhi tiga persyaratan utama, yaitu:  

1. Pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh komunikan sebagaimana 

dimaksud oleh komunikator; 

2. Ditindaklanjuti dengan perbuatan sukarela; 

                                                           
13Muh Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi (Jakarta: Guna  

Kencana, 2011), h. 14. 

14Dzakiyah Drajat, Psikologi Komunikasi, (Jakarta: Alfabeta, 2008), h. 63. 
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3. Meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi.15 

Keberhasilan proses komunikasi dalam mediasi yang dilakukan oleh hakim 

terhadap pihak berperkara sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang efektif di 

mana pesan-pesan yang diberikan dapat diterima dan dipahami dengan baik 

berdasarkan teori komunikasi antarpribadi. Hanya saja, yang mesti dipertajam 

adalah bagaimana pendekatan agama atau keagamaan dimasukkan dalam proses 

komunikasi mediasi dengan tujuan menyadarkan pihak berperkara yang bisa 

menyebabkan perubahan sikap positif.  

Komunikasi antarpribadi berorientasi pada perilaku. Dengan kata lain, 

sebuah tindakan untuk tujuan tertentu. Komunikasi antarpribadi memiliki banyak 

tujuan di antaranya yaitu mengungkapkan perhatian kepada orang lain, 

menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun dan memelihara 

hubungan yang harmonis, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari 

kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat 

salah komunikasi, memberikan bantuan (konseling).16 

Aspek psikologi dan sosiologi menjadi fokus mediator dalam 

mempengaruhi perubahan prilaku pihak berperkara yang menjadi tujuan 

komunikasi antarpribadi terutama dalam upaya perdamaian berperkara. 

Ciri-ciri komunikasi antarpribadi yang efektif dalam buku komunikasi 

antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A. Devito mengenai ciri 

komunikasi antarpribadi yang efektif yaitu: 

                                                           
15Agus Hardjana, Komunikasi Personal dan Interpersonal, h. 34. 

16Aw Suranto, Komunikasi Interpersonal (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 19. 
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a. Keterbukaan (openness) 

Asas Peradilan Agama dalam kasus peraceraian adalah “tertutup untuk 

umum“. Meski demikian, keterbukaan informasi serta ketulusan hati yang terjalin 

dalam komunikasi antarpribadi sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

komunikasi dan kesediaan untuk menanggapi informasi yang diterima dalam 

hubungan antarpribadi. Di sisi lain, anda harus bersedia mengungkapkan 

informasi yang biasanya bersifat privasi asalkan pengungkapan diri ini tepat dan 

rasional. Aspek kedua berkaitan dengan kesediaan komunikator untuk bereaksi 

secara jujur terhadap rangsangan yang masuk. Jika anda ingin komunikan 

bereaksi terhadap yang dikatakan komunikator, komunikator dapat menunjukkan 

keterbukaan dengan bereaksi secara spontan kepada orang lain.  

b. Empati (emphathy) 

Empati adalah kemampuan untuk melihat apa yang dialami orang lain 

pada saat tertentu dari sudut pandang orang lain dan melalui mata mereka. Ini 

berbeda dengan simpati yang berarti kasih sayang kepada orang lain. Orang yang 

empatik dapat memahami motivasi, pengalaman, perasaan, sikap orang lain, 

harapan dan keinginannya untuk masa depan, serta dapat menyampaikan empati 

baik secara verbal maupun nonverbal. Hal ini sangat penting dimiliki oleh semua 

pihak dalam komunikasi pada proses mediasi. Mediator mencoba masuk dalam 

luapan emosi dan menjadi bagian terhadap persoalan yang dihadapi sehingga 

pesan positif yang diberikan berupa nasihat kebaikan dapat diterima pihak 

berperkara. 

c. Dukungan (supportiveness) 
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Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana sikap 

mendukung harus menjadi dominasi. Individu menunjukkan perasaan positif 

terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. 

d. Kesetaraan (equality) 

Suasana yang seimbang membuat komunikasi antarpribadi menjadi lebih 

efektif. Bukan momentum pencarian salah atau benar tetapi ada persetujuan 

tersirat bahwa kedua belah pihak memiliki sesuatu yang berharga, berguna, dan 

penting untuk dipertahankan. Kesetaraan mengharuskan kita untuk memberikan 

pertimbangan positif tanpa syarat kepada orang lain.17  

 Komunikasi antarpribadi sebenarnya merupakan proses sosial di mana 

para pemangku kepentingan berinteraksi satu sama lain. Proses interaksi ini 

merupakan proses psikologis. oleh karena itu, merupakan awal dari ikatan 

psikologis antara orang-orang dengan berbagai kepribadian.18 

       3. Praktek Mediasi di Pengadilan Agama 

Perceraian biasanya meliputi konflik yang mencakup ciri-ciri perselisihan 

emosional. Dalam sengketa perceraian, kewajiban perdamaian terhadap pihak 

berperkara sangat penting sebagai beban undang-undang bagi hakim untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara.19 Oleh karena itu, upaya perdamaian 

ini harus dilakukan secara serius dan optimal khususnya dalam kasus perceraian 

                                                           
17Aw Suranto, Komunikasi Interpersonal, h. 53. 

18Alo liliweri, Komunikasi Antarpribadi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 13. 

19 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), h. 71 
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yang sedang berlangsung berdasarkan penyebab konflik. 20  Pengadilan Agama 

juga harus membawa keluarga agar hakim dapat memperoleh informasi yang 

akurat dan lengkap tentang penyebab seluk-beluk konflik yang digunakan sebagai 

bahan informasi.21 

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada lima prinsip dasar 

filsafat mediasi: 

1. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan berarti bahwa apa yang terjadi pada pertemuan yang 

diselenggarakan oleh mediator dan para pihak yang bersengketa tidak boleh 

diungkapkan kepada masyarakat umum atau pers. Demikian pula mediator perlu 

menjaga kerahasiaan isi mediasi, sebaiknya memusnahkan semua dokumen di 

akhir sidang yang sedang dilakukannya. 

 Materi proses mediasi harus dirahasiakan, hal ini sesuai dengan prinsip 

perkara perceraian tertutup untuk umum karena memuat konflik rumah tangga, 

namun hasil dari kesepakatan damai boleh dipublikasikan ke masyarakat umum 

atau pers sebagai motivasi dan pembelajaran bahwa seberapa konflik yang terjadi 

berujung kepada mediasi. 

2. Sukarela (Volunteer) 

Masing-masing pihak yang berperkara tidak dipaksa atau ditekan oleh 

pihak lain atau pihak luar. Dalam proses mediasi juga mengandung prinsip 

sukarela bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak mendapatkan intervensi dari 

                                                           

20 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 20. 

21Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif hukum syariah, hukum Adat, dan hukum 

nasional (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 184. 
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pihak ketiga untuk memperbaiki permasalahan mereka dimeja mediasi, akan 

tetapi berangkat dari keinginan sendiri para pihak. Dalam kasus tertentu para 

pihak harus mendapatkan intervensi pihak ketiga untuk melangsungkan mediasi 

apabila disebabkan adanya provokasi yang terus memperkeruh konflik yang 

terjadi. 

3. Pemberdayaan (empowerment) 

Pihak yang berperkara melanjutkan ke tahap mediasi didasarkan pada 

asumsi bahwa mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk merundingkan 

masalah mereka dan mencapai rekonsiliasi yang diinginkan. 

4. Netralitas (neutrality) 

Peran mediator hanya memfasilitasi proses dan isinya tetap menjadi milik 

para pihak yang berperkara. Mediator hanya diperbolehkan mengontrol proses 

mediasi yang sedang berlangsung atau tidak. 

5. Solusi yang unik (a unique solution) 

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan 

standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil 

mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak yang 

terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.22 

Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, tahapan mediasi sebagai berikut : 

a. Tahap Pra Mediasi 

Pasal 17 Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Peradilan Agama 

menerangkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para 

                                                           
22Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif hukum syariah, hukum Adat, dan hukum 

nasional, hal. 184. 
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pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh 

mediasi. Hakim berkewajiban menangguhkan proses sidang perkara untuk 

memberi kesempatan para pihak menempuh jalan mediasi, kemudian hakim yang 

memeriksa perkara tersebut menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.23  

Fase pramediasi adalah fase di mana mediator melakukan serangkaian 

langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Fase mediasi 

merupakan fase yang sangat penting untuk memutuskan apakah akan melakukan 

prosedur mediasi selanjutnya.  

 Mediator perlu memiliki informasi awal tentang masalah utama yang 

menyebabkan perselisihan. Informasi yang dibutuhkan mediator bersifat 

komprehensif sehingga memudahkan penyusunan strategi mediasi dan 

memposisikan isu dalam konteks penyelesaian perkara perceraian.  

Pada tahap pramediasi, mediator sudah mengatur strategi komunikasi 

efektif dengan mempelajari informasi awal. Serangkaian pertanyaan yang tengah 

disiapkan itu tujuannya mengajak pihak untuk menyesali langkah yang telah 

diambil dan kembali memikirkan masa depan mereka. 

b. Tahap pelaksanaan mediasi 

Tahap mediasi adalah saat para pihak yang berseberangan saling 

berhadapan dan memulai proses mediasi. Beberapa langkah kunci dalam fase ini 

termasuk pernyataan pendahuluan mediator, presentasi dan penyajian cerita para 

pihak, dan klasifikasi serta klarifikasi masalah, berdiskusi dan negosiasi masalah 

                                                           
23 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 295. 
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yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan 

merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan 

penutup mediasi.24 

 Pada tahap mediasi, langkah mediator selanjutnya bukanlah mengakhiri 

suatu perselisihan atau persengketaan, tetapi menciptakan serangkaian pertanyaan 

yang secara tidak langsung mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan 

mereka. 

Dalam pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijelaskan bahwa para 

pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar 

mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang 

mediator maka tugas ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Apabila para 

pihak menggunakan jasa mediator dari kalangan hakim atau pegawai Pengadilan 

Agama maka tidak dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak berperkara 

menggunakan jasa mediator yang bukan seorang hakim atau bukan pula pegawai 

Pengadilan Agama, maka biaya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak 

berperkara dan mediator yang ditunjuk.25 

Batas waktu pemilihan mediator terdapat pada pasal 10 ayat (1) sampai 

(7), yaitu setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim pemeriksa perkara 

mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya 

untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang akan timbul karena 

                                                           
24Syahrizal Abbas, Mediasi dalam  perspektif  hukum syariah, hukum adat, dan hukum 

nasional, h. 44. 

25 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 299-300. 
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memilih mediatr non hakim dan non pegawai pengadilan. Jika sampai batas yang 

telah ditentukan para pihak tidak sepakat meninjuk mediator yang diinginkan, 

maka para pihak memberitahukan majelis hakim perihal kegagalan mencari 

mediator dan hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator dari kalangan 

hakim atau pegawai Pengadilan Agama.  

Apabilah para pihak menunjuk mediator maka ketua hakim pemeriksa 

perkara membuat penetapan mediator yang diberikan melalui panitera pengganti 

dan memerintahkan menunda proses persidangan kemudian melakukan tahapan 

mediasi. 

Pasal 14 ayat (1) sampai (4) menerangkan, dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume 

perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan 

atas dasar kesepakatan para pihak.26 

  Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 

17 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi 

dengan itikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya 

dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan:                                                                                                       

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam 

pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; 

a. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pertemuan 

berikutnya meskipun telah diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari 

                                                           
26 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 303. 
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terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi. dipanggil secara patut 2 

(dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; 

b. Ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi 

tanpa alasan sah; 

4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak 

menanggapi resume perkara pihak lain; 

5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati 

tanpa alasan sah.27 

Pasal 16 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa 

hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai 

kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan 

atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat.28 

c.  Mediasi mencapai kesepakatan 

Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan jika mediasi berhasil 

mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan 

kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani 

oleh para pihak dan mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa 

hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila 

terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas 

kesepakatan yang dicapai. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan 

                                                           

27 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 278. 

28 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 298. 
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kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam 

fakta perdamaian. 

Dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (5) setelah menerima kesepakatan 

perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam 

waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, 

hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada 

mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.29 

Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib 

mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim 

paling lama 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima 

kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara 

menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian. 

            Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 19 ayat 

(1) sampai (5) menerangkan dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara 

penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan 

tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai 

pihak lawan. Kesepakatan perdamaian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat 

dan ditandatangani oleh penggugat dengan pihak tergugat yang mencapai 

kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian  dapat dikuatkan dengan akta 

perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau 

                                                           
29 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 305-306. 
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kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.30 

d. Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan 

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) sampai (3), mediator wajib menyatakan 

mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara 

tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: 

a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) dan ayat (3);  

b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf e.  

  Mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilakukan dan 

memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:  

a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan 

dengan pihak lain; 

b. Melibatkan wewenang kementrian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah 

dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak 

berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut 

telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian/lembaga/instansi 

dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan 

dalam proses mediasi; 

c. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 

                                                           
30 Zainal Abidin, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, h. 298. 
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Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. Setelah menerima 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1), hakim 

pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan 

pemeriksaan. 

B.   Fenomenologi Persepsi dalam Komunikasi Antarpribadi 

 

1.  Peranan Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian 

Keberhasilan mediasi kasus perceraian mempunyai makna luhur yang 

sangat tinggi, karena bukan hanya keutuhan rumah tangga yang diselamatkan, 

tetapi juga menyelamatkan keturunan dari konflik yang terjadi. Mediator harus 

menjalankan proses mediasi secara optimal dan efektif. Mediator sebisa mungkin 

mendeteksi dan mendapatkan hal-hal yang melatar belakangi konflik tersebut. 

Perceraian karena percekcokan dan pertengkaran secara terus menerus, 

membutuhkan peran mediator untuk mencari faktor penyebab pertengkaran dan 

perselisihan. Apabila penyebab tersebut sudah diketahui oleh mediator, maka 

melalui pendekatan komunikasi efektif mediator mengajak para pihak berperkara 

untuk berdamai dan rukun kembali seperti sediakala. Oleh karena itu, mediator 

harus menggunakan kemampuan dengan sepenuh hati secara optimal untuk 

mengusahakan perdamaian dengan mencari akar permasalahan dan mencari 

formula penyelesaian perkara dengan mediasi, tidak melakukan proses mediasi 

hanya sepintas lalu yang hanya memakan waktu beberapa menit sehingga upaya 

perdamaian itu tidak akan mendatangkan hasil kepada kedua belah pihak yang 

berperkara. 

Pada dasarnya, seorang mediator berperan sebagai penengah yang 
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membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Mediator 

juga akan membantu pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi 

masalah yang perlu dihadapi secara bersama-sama. Selain itu, untuk menghasilkan 

kesepakatan, seoarang mediator harus membantu para pihak yang berperkara 

untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan 

penyelesaian sengketanya harus dapat diterima dan memuaskan kedua belah 

pihak. Peran utama yang mesti dijalankan oleh seorang mediator adalah 

mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar mencapai titik 

temu yang dapat dijadikan sebagai solusi atas pemecahan masalah. 

           Dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib mentaati pedoman prilaku 

mediator yanng ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan juga tidak dibolehkan 

seorang mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara tersebut. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal yang menyatakan 

bahwa hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis maupun 

anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang 

bersangkutan. 

2. Makna Proses Mediasi Bagi Pihak Berperkara 

Pada umumnya, orang yang berperkara di Pengadilan Agama dalam kasus 

perceraian, sudah punya kehendak untuk bercerai. Namun, perdamaian sangat 

potensial terjadi dengan adanya pihak yang memfasilitasi perdamaian tersebut 

yang disebut mediator. Hal ini didukung juga bahwa perkara perceraian antara 

suami-istri tentu salah satu di antara keduanya ada yang tidak menghendaki untuk 

bercerai sehingga dengan strategi komunikasi mediator pada proses mediasi 
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melalui pendekatan psikologi, mediator dapat mencari jalan tengah untuk 

memfasilitasi perbaikan hubungan mereka. 

Proses mediasi biasanya pihak berperkara mengungkapkan permasalahan 

yang terjadi berupa konflik, percekcokan yang berasal dari masalah ekonomi, 

perselingkuhan, dan lain lain. Dengan situasi tersebut hakim bisa menggali lebih 

dalam akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik. Jika mediator memiliki 

kapasaitas dalam komunikasi antarpribadi yang efektif, maka pihak berperkara 

sangat mungkin menerima pesan dan nasihat yang disampaikan oleh mediator 

yang bisa saja menjadi rujukan pihak berperkara untuk berdamai serta melanjutkan 

kembali hubungan ikatan suami-istri mereka. 

Waktu tahapan mediasi ketika sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama, 

sebaiknya pihak berperkara dapat menenangkan diri terlebih dahulu, sehingga 

secara psikologi mudah menerima nasihat dan masukan yang diberikan mediator 

sebagai stimulus atas permasalahan mereka.  

Pihak berperkara juga membutuhkan tempat yang nyaman dan tentram 

untuk menuangkan segala isi hati kepada mediator yang dianggap sebagai 

penengah dan yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Meskipun, pihak 

berperkara sudah mempunyai keinginan untuk bercerai, tetapi boleh jadi dalam 

proses mediasi pihak berperkara merasa nyaman dan tentram terhadap bentuk 

komunikasi yang dibangun oleh mediator sehingga mereka memutuskan untuk 

berdamai. 

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

 

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar 
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Pengadilan. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para 

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral.  

Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan damai yang 

langgeng dan berkelanjutan, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi 

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang 

dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi, para pihak yang berperkara 

proaktif dan memiliki kekuatan pengambilan keputusan, mediator hanya 

membantu mereka dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai.  

Penerapan tahapan mediasi merupakan prosedur Pengadilan yang 

menjembatani kepentingan pihak berperkara mencarii solusi. Oleh karena itu, 

visi dan misi mediasi tidak bersifat sepihak atau merugikan, akan tetapi 

senantiasa berorientasi pada aspek keadilan. Misalnya, persoalan kekerasan 

dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian dengan guncangan keuangan 

rumah tangga, dan perselisihan hak asuh. Dengan demikian, mediasi sangat 

penting memainkan peran yang komprehensif dari pada parsial. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan strategi jitu seorang mediator untuk menyamakan 

persepsi dan titik temu pihak berperkara dengan menggunakan pendekatan 

komunikasi efektif sehingga orang yang datang dalam keadaan sedih atau marah 

berubah menjadi bahagia dan orang yang konflik bisa menjadi damai. 

Keunggulan-keunggulan mediasi sebagai berikut : 

1. Adanya kecenderungan dari pihak yang berperkara untuk menerima dan 

adanya rasa memiliki putusan mediasi; 

2. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan 
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sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari; 

3. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang  merupakan 

dasar dari suatu sengketa; 

4. Membuka kemungkinan adanya saling percaya di antara pihak yang 

bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.31. 

Mengenai manfaat mediasi, para pihak dapat bertanya pada diri sendiri 

apakah mereka dapat menerima hasil mediasi bahkan jika mereka kecewa atau 

lebih buruk dari yang diharapkan. Hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi 

jauh lebih unggul dari pada pihak yang bersengketa yang belum terselesaikan, 

bahkan jika kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kehendak para 

pihak. Pernyataan penyelesaian yang saling menguntungkan dalam mediasi 

biasanya muncul dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian dengan mediasi akan 

memungkinkan kedua belah pihak untuk menunda sengketa. 

Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar telah banyak mendatangkan manfaat, baik bagi lembaga Pengadilan 

Agama maupun pihak berperkara. Manfaat bagi lembaga Pengadilan Agama, 

dengan adanya perdamaian maka para pihak yang berprkara telah ikut menunjang 

terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Manfaat bagi 

pihak berperkara adalah dengan terjadinya perdamaian, berarti mempercepat 

penyelesaian perkara, menghindari putusan yang bertentangan serta dapat kembali 

melanjutkan hubungan mereka. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan 

perdamaian, maka akan mempererat jalinan hubungan antara pihak berperkara, 

                                                           
31 Abdurrahman Konoras, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di 

Pengadilan, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 52. 
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hubungan yang sudah retak terjalin kembali seperti sediakala, bahkan mungkin 

akan semakin akrab. 

C. Komunikasi dalam Perspektif Islam 

Pada dasarnya komunikasi di dalam Islam harus disampaikan secara jujur 

serta berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alquran dan 

sunnah. Manusia adalah ciptaan Allah swt yang diberikan karunia dapat berbicara 

sehingga membangun kehidupan sosial mereka sebagaimana bisa dipahami dari 

firman Allah swt QS Ar-Rahman/55:4 

 عَلَّمَه  ٱلۡبيََانَ  

Terjemahnya: 

Mengajarnya pandai berbicara.32  

 

Banyak penafsiran berkaitan dengan al-bay’an salah satunya isyarat 

anggukan kepala namun yang paling kuat adalah berbicara (an-nuthq atau al-

qalam) sehingga manusia dapat mengenal jati dirinya dan menjadi pembeda 

dengan makhluk lainnya seperti binatang.33 

Allah yang pertama kali mengajarkan manusia untuk pandai berbicara 

dengan mengajarkan nama-nama lalu berkomunikasi satu sama lain 

menyampaikan hasrat dan keinginan berupa kata-kata verbal. Manusia sebagai 

makhluk sosial sangat membutuhkan kemampuan berbicara dalam menyampaikan 

pesan. Namun, manusia diberikan batasan dalam kemampuannya tersebut untuk 

mengucapkan kata-kata yang baik, memberikan makna positif bagi lawan bicara 

                                                           
32Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2019), h. 

364. 

33 Bahrun Abubakar, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Karya Toha Putra, 

2010), h. 276. 
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serta dapat menimbulkan kemaslahatan. 

انَ الَ: مَنْ كَ وسلم قَ  عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه

 ؤْمِنُ باِلله وَالاخَِر,نْ كَانَ يُ تْ, وَمَ يؤُمِنُ باِللهِ والْيَوْمِ الاخَِرِ, فلَْيَقلُ خَيْرًا أوَْ لِيَصْمُ 

 بخارى مسلم( يْفةَُ )رواهضَ  كْرِمْ فلَْيُ , انَ يؤُْمِنُ باِلله وَالاخَِروَمَنْ كَ  ,جَارَهُ  فلَْيكُْرِمْ 
 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa 

beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam, 

barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia 

menghormati tetangganya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan 

hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya.34 

 

Hadits diatas memberikan makna bahwa manusia diberikan kebebasan 

dalam berkomunikasi kepada setiap individu untuk menyampaikan pesan. Namun, 

manusia juga harus menyampaikan pesan dalam bentuk kebaikan yang bisa 

memberikan manfaat, mengarahkan manusia untuk senantiasa beribadah dan taat 

kepada Allah swt. Bahkan, jika sulit berkomunikasi menyampaikan pesan 

kebaikan maka pilihannya lebih baik tidak berkomentar. 

Ada hal penting yang lebih dulu dijelaskan terkait dengan tema bahasan di 

atas. Pertama, Alquran tidak memberikan uraian secara spesifik tentang 

komunikasi. Kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communicatio, dan 

bersumber dari kata cummunis yang berarti sama, maksudnya sama makna. 

Artinya suatu komunikasi dikatakan komunikatif jika masing-masing pihak 

mengerti bahasa yang digunakan, paham terhadap apa yang dipercakapkan. 

Dalam proses komunikasi, paling tidak terdapat tiga unsur yaitu komunikator, 

                                                           
34Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz. IV (Beirut: Dar 

Tawq al-Najah, 1442 H), h. 271. 
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media dan komunikan. 35  Para pakar komunikasi juga menjelaskan bahwa 

komunikasi tidak hanya bersifat informatif yakni agar orang lain mengerti dan 

paham, tetapi juga persuasif yaitu agar orang lain mau menerima ajaran atau 

informasi yang disampaikan, melakukan kegiatan atau perbuatan, dan lain-lain. 

Bahkan menurut Hovland, seperti yang dikutip oleh Onong, bahwa berkomunikasi 

bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, akan tetapi juga bertujuan 

pembentukan pendapat umum (public opinion) dan sikap publik (public 

attitude). 36  Kedua, meskipun Alquran secara spesifik tidak membicarakan 

masalah komunikasi, namun  jika ditelusuri ada banyak ayat yang memberikan 

gambaran umum prinsip-prinsip komunikasi. Dalam hal ini, penulis akan merujuk 

kepada term-term khusus yang diasumsikan sebagai penjelasan dari prinsip-

prinsip komunikasi tersebut. Antara lain, term qaulan balîghan, qaulan maisûran, 

qaulan karîman, qaulan ma’rufan, qaulan layyinan serta qaulan sadîdan.  

Penjelasan tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yang 

tergambar melalui penjelasan Alquran dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Indikator Prinsip Etika Islam 

No Aspek Arti Indikator 

                                                           
35Effendy, Onong Uchayana, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 33. 

36Effendy, Onong Uchayana, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, h. 53. 
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1 Qaulan Sadidan 

(QS An-Nisa/4:9) 

Perkataan yang 

benar 

1. Sesuai kriteria kebenaran 

1. Substansi mencakup 

faktual tidak direkayasa 

atau dimanipulasi 

2. Redaksi menggunakan 

kata-kata yang baik, baku 

dan sesuai dengan kaedah 

yang berlaku 

2. Ucapan yang jujur, menjaga 

lisan dalam bertutur kata 

2 Qaulan Balighan 

(QS An-

Nisa/4:63) 

Perkataan yang 

efektif, tepat 

sasaran 

1. Frame of reference (referensi 

yang sama) 

2. Field of experience 

(pengalama yang sama) 

3. Straight to the point (langsung 

pada pokok masalah) 

4. Komunikatif 

3 Qaulan Kariman 

(QS Al-

Isra/17:23) 

Perkataan yang 

mulia 

1. Bertatakrama 

2. Umumnya lebih kesasaran 

tingkatan umur yang lebih tua 

3. Tidak menggurui 

4. Santun 

4 Qaulan Ma’rufan 

(QS An-Nisa/4:8) 

Perkataan yang 

baik, pantas 

1. Kata-kata sopan 

2. Mengandung nasihat 

3. Menimbulkan kebaikan 

5 Qaulan Layyinan 

(QS Ta-ha/20:44) 

Perkataan yang 

lemah lembut 

1. Penuh keramahan 

2. Tidak mengeraskan suara 

3. Enak didengar 

4. Menyejukkan hati 

6 Qaulan 

Maysuran 

(QS Al-

Isra/17:28) 

Perkataan yang 

mudah diterima 

1. Menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti 

2. Melegakan perasaan 

3. Sederhana 

 

Prinsip komunikasi dalam Islam telah diajarkan melalui term-term yang 

terdapat di dalam Alquran.37 

 

 

                                                           
37A. Muis, Komunikasi Islami, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 120.  
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D. Mediasi dalam Perspektif Syariah 

   Mediasi dalam literatur hukum dapat disamakan dengan tahkim yang 

secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut 

hakam sebagai penengah suatu sengeketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” 

atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada 

orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya 

menyelesaikan persengketaan mereka.38  

   Bentuk tahkim  sudah dikenal orang Arab pada masa jahilliyah. Apabila 

terjadi sengketa, maka pihak menghadap kepada hakam. Pada zaman Rasulullah 

saw, Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Dalam jabatan sebagai 

hakim, beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya. Karena 

apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Dasar hukum mediasi terdapat dalam QS al-Hujurat/49: 9. 

واْ  نهينَ ٱقۡتتَلَ واْ فَأصَۡلهح  ؤۡمه نَ ٱلۡم  مَا عَلَ فَإهنۢ بَ  مَا  يۡنَه  بَ وَإهن طَائٓهفتَاَنه مه ى ٱلۡۡ خۡرَىٰ غَتۡ إهحۡدىَٰه 

هه  ي حَتَّىٰ تفَهيٓءَ إهلىَٰٓ أمَۡره ٱللَّ تهل واْ ٱلَّتهي تبَۡغه
مَا ن فَاءَٓتۡ فَ  فَإه فَقَٰ واْ بَيۡنَه  ٱلۡعَدۡله به أصَۡلهح 

ينَ   طه قۡسه بُّ ٱلۡم  َ ي حه  إهنَّ ٱللَّ
ط وٓاْ   وَأقَۡسه

Terjemahnya: 

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar 

perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu 

kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 

berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil.39 

 

Tafsir ayat ini memerintahkan melakukan perdamaian di antara dua 

                                                           

38Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum  (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 

h. 750. 

39Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 84. 
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kelompok yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “ashlihu” berasal dari 

kata “shaluha-ishlah” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan 

atau diraihnya manfaat. Ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau 

meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. 

Mendamaikan dua pihak atau lebih yang berselisih merupakan amalan 

mulia. Bahkan dijelaskan dalam sebuah Hadits riwayat at-Tirmidzi bahwa 

pahalanya melebihi pahala shalat, puasa dan shadaqah. 

يَامِ, لََةِ, الص ِ دَقةَِ  الََا أخَُيْرُكُمْ بأِفَْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّ الوُا بلََى, قَالَ ؟ " قَ  والصَّ

 الِقَةُ تبَيَِنِ, وَفَسَادُ ذاَتِ الْتبَيَْنِ هِيَ الْحَ الْ إصتلَََحُ ذاَتِ 

Artinya: 

Maukah aku kasih tahu amalan yang memiliki pahala lebih dari pada shalat, 

puasa dan shadaqah? Mereka sahabat menjawab “iya wahai Rasul” maka 

Rasul menjawab, “mendamaikan perselisihan di antara kalian, sebab semua 

itu adalah perusak agama.40 

 

 Hadits ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya menjaga perdamaian di 

antara sesama saudara muslim. Jika melihat saudara atau orang di sekitar kita 

berselisih atau konflik maka, segeralah damaikan mereka. Karena itu 

mendatangkan nilai kemuliaan disisi Allah swt. 

 Dalam kontek hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam 

keharmonisan hubungan. Jika hubungan di antara dua pihak retak atau terganggu, 

maka akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang 

dapat diperoleh dari mereka. Sehingga dengan adanya ishlah akan kembali 

harmonis dan akan menimbulkan kemaslahatan. Kata damai dalam bahasa Arab 

                                                           
40Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Al-Jāmiʿ al-Mukhtaṣar Min as-Sunan ʿAn Rasūl Allāh 

wa Maʿrifat al-Ṣaḥeeḥ Wal-Maʿlool Wa Mā ʿAlaihil al-ʿAmal  (Beirut.: Dar ul Fiqri, 1988 M), h. 

114.  
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juga dikenal dengan al-Sulhu, yang artinya perdamian, penghentian perselisihan, 

pengehentian peperangan. Al-Sulhu dikategorikan sebagai salah satu akad yang 

berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang 

berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keduanya.41 

Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat/49:10 yakni : 

واْ بيَۡنَ أخََوَيۡك مۡه وَ  ن ونَ إهخۡوَةفَأصَۡلهح  ؤۡمه َ ٱتَّق  إهنَّمَا ٱلۡم  ونَ لَ واْ ٱللَّ    عَلَّك مۡ ت رۡحَم 

Terjemahnya : 

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah 

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 

Allah, supaya kamu mendapat rahmat.42 

 

Berdasarkan dua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah swt 

sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau 

masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari 

jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi 

hakekatnya adalah pihak berperkara melakukan musyawarah untuk mencapai 

suatu kesepakatan. 43  Landasan Alquran yang menjelaskan tentang anjuran 

menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS An-Nisa/4:  

مَا فَٱبۡعَث واْ حَكَم قَاقَ بَيۡنههه فۡت مۡ شه نۡ  اوَإهنۡ خه نۡ  كَماوَحَ  ههۦأهَۡله  م ه يدآَ  إهن لههَآ أهَۡ  م ه  حاإهصۡلَٰ  ي ره

ا خَبهير َ كَانَ عَلهيم   إهنَّ ٱللَّ
ٓۗٓ مَا    اي وَف هقه ٱللَّ  بَيۡنَه 

Terjemahnya : 

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

                                                           
41M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran (Jakarta: 

Lentera Hati, Cet. V. 2012), h. 75. 

42Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h.516. 

43Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum (Semarang: Fatawa Inter Publishing, 2014), h. 

41-42. 
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perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.44 

 

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “hakam”, fungsi utamanya 

adalah mendamaiakan. Menurut satu riwayat hakam disini kedudukannya hanya 

sebagai penengah yang mendamaikan antara suami-istri yang sedang konflik. 

Hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau 

putusan-putusan lainnya terhadap pasangan tersebut.45  

Dalam hubungan sosial manusia, sangat memungkinkan terjadinya konflik 

disebabkan karena perbedaan paham, kepentingan dan ambisi individu. Sehingga, 

solusi dari setiap konflik adalah melakukan proses perundingan atau mediasi. Dua 

orang yang berkonflik membutuhkan seorang hakam atau mediator menengahi 

persoalan mereka dan mencari solusi bersama terhadap konflik yang terjadi dan 

hasil dari kesepakatan itu menguntungkan kedua belah pihak. 

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik seringkali terjadi karena besarnya 

gelombang persoalan. Persoalan itu mencakup kebutuhan ekonomi yaitu 

kemampuan memberikan nafkah terhadap pasangan, kebutuhan sehari-hari, dan 

lain sebagainya. Sehingga dengan perbedaan paham, maka terjadilah perselisihan 

yang membutuhkan mediator sebagai orang yang memfasilitasi perdamaian 

mereka. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran pada penelitian ini berawal dari suatu pandangan 

                                                           
44Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, h. 123. 

45M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran, h. 521-

522 
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bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sangat tinggi, 

namun tingkat keberhasilan mediasi terhadap pihak berperkara sangat rendah. Hal 

ini disebabkan adanya persoalan terhadap beberapa aspek, termasuk jalannya 

proses  mediasi. 

  Untuk mengoptimalkan tingkat keberhasilan mediasi maka sangat 

dibutuhkan kapasitas mediator dalam ilmu komunikasi efektif yang dapat 

mempengaruhi perubahan sikap pihak berperkara dengan menerima perdamaian 

dan melanjutkan hubungan pernikahan mereka. 

  Pihak berperkara menjalani proses mediasi harus mengenyampingkan ego 

mereka agar dapat menerima pesan dan nasihat dari mediator demi masa depan 

keluarga mereka.  

  Pada prinsipnya, Islam juga memberikan solusi tentang tata cara 

berkomunikasi dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang terdapat di 

dalam Alquran dan sunnah, yang bisa meminimalisir  kasus perceraian dengan 

proses mediasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, berusaha 

memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Alat 

pengumpulan data atau instrumen penelitian adalah penelitian sendiri yang 

langsung terjun ke lapangan. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan 

tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.1 

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.2 Untuk 

meneliti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai participant dengan 

mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Fenomenologi adalah bagian 

dari penelitian metode kualitatif. Dasar teoritis penelitian ini adalah filsafat 

fenomenologi. Fenomenologi berarti membiarkan gejala yang disadari tersebut 

menampakkan diri (to show themselves). Sesuatu akan nampak sebagaimana dia 

adanya (things as they appear).3 

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. 

                                                           
1 Djunaedi Ghoni, Metode Penelitian Kualitatif (yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 

113. 

2Iskandar, Metode Penelitian Kualtatif  (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 45. 

3Iskandar, Metode Penelitian kualitatif, h. 48. 
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Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ini cukup tinggi 

sedangkan kasus yang berhasil dimediasi sangat rendah, hal tersebut menarik 

bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh praktek komunikasi yang dilakukan oleh 

mediator melalui pendekatan komunikasi interpersonal dalam mencegah 

perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau case studies, 

yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami 

sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai 

macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar 

masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Studi kasus adalah suatu proses 

penelitian yang menjelaskan perspektif terhadap objek penelitian yang diperoleh 

langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. S tudi kasus merupakan suatu 

metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan 

komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu 

tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat 

terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik. 

C. Sumber Data 

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi 

yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 
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resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti. Yang menjadi informan utama, 

ada beberapa orang yaitu hakim mediator maupun pegawai Pengadilan Agama 

non hakim yang memiliki sertifikasi mediator, panitera di lingkungan Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassar serta beberapa pihak berperkara yang berhubungan 

langsung dengan materi yang peneliti kaji. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain, baik bentuk maupun isi, data sekunder telah dibentuk 

dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai 

pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun kontruksi data. 

Data sekunder merupakan data pelengkap sebagai penunjang data-data 

pokok yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu dokumen berupa berkas atau 

arsip serta salinan penetapan dan data mediator yang melakukan mediasi perkara 

perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang diputus 

secara litigasi maupun berhasil dicabut dengan alasan rukun atau damai sesudah 

berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008. Selain itu, bahan pustaka atau buku 

literatur, artikel, internet, majalah hukum, serta peraturan perundang-undangan 

yang dapat  menunjang serta berkaitan dengan materi yang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik atau 

metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain : 
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1. Observasi (field observations) 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada 

riset kualitatif. Seperti penelitian kualitatif lainnya, observasi difokuskan untuk 

mendiskripsikan dan menjelaskan fenomena riset. Fenomena ini mencakup 

interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diteliti.4 

2. Wawancara Mendalam (intensive/depth interview) 

Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan 

frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan peneliti dengan nara sumber 

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan komunikasi hakim dan 

pasangan suami-istri dalam upaya mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan 

dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, kuesioner atau 

wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. 

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data. 

Dokumen bisa berbentuk dokumen publik maupun dokumen privat. 

                                                           
4Conny Semiawan, Metode Penelitian Kualtatif (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 13. 
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Dokumen-dokumen yang dimaksud bisa berupa file-file berbentuk surat, catatan 

harian, agenda, profil lembaga atau perusahaan dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan bidang hukum yang dijalankan Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar. 

E. Teknik Analisis Data 
  

Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan analisis terhadap data-

data yang didapatkan. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah Model Miles & Huberman yakni dengan tiga tahap : 

1. Reduksi Data 

Tahap ini, peneliti akan melakukan editing, pengelompokan dan 

peringkasan data. Reduksi data juga mencakup kegiatan menyusun kode dan 

catatan mengenai beberapa hal, termasuk berkaitan dengan aktivitas serta proses 

dalam penelitian sehingga dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan 

pola-pola data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data disebut juga mengorganisasikan data. Data yang tersaji 

berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling 

dikaitkan sesuai dengan teori yang digunakan. 

3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan 

Pada tahap ini, akan dilakukan pemaknaan terhadap kecenderungan dari 

sajian data, menarik dan menguji kesimpulan dari data-data tersebut. Sehingga 

akan menghasilkan suatu temuan deskriptif mengenai gambaran suatu obyek 
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setelah dilakukan penelitian.5 

Pengumpulan dan pengambilan data dari informan dikumpulkan dari hasil 

wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dokumentasi 

pribadi, gambar, foto dan sebagainya akan dikelolah berdasarkan tiga kegiatan ini 

yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan untuk memperoleh 

penjelasan tentang bagaimana komunikasi dalam proses mediasi yang dilakukan 

oleh hakim selaku mediator guna mempertahankan keutuhan suatu keluarga. 

F. Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi 

sumber. Menurut Paton, triangulasi sumber dapat dilakukan dengan 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. 

 Peneliti akan melakukan triangulasi sumber dengan cara mengkonfirmasi 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memastikan bahwa tidak ada 

informasi yang bertentangan, serta membandingkannya dengan sumber-sumber 

lain. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Conny Semiawan, Metode Penelitian Kualtatif, h. 27. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI MEDIASI KASUS PERCERAIAN  

DI PENGADILAN KELAS 1A MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar diawali dengan 

Peraturan Pemerintah PP. No. 45 Tahun 1957, akan tetapi sebelumnya sejak 

zaman kerajaan atau zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama bukanlah 

seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang raja untuk mengangkat 

seorang pengadil disebut sebagai hakim, akan tetapi setelah masuknya syariah 

Islam, maka raja yang memimpin kembali mengangkat seorang qadhi untuk 

menjadi pemutus perkara. Kewenangan hakim diminimalisir dan diserahkan 

kepada qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara syariah agama Islam. 

Wewenang qadhi ketika itu termasuk cakkara atau pembagian harta gono-gini 

karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.1 

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yurisdiksi qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun Dg. 

Manranoka, bertempat tinggal dikampung Laras, qadhi lain yang dikenal ialah 

K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, Ince Moh. Sholeh adalah qadhi terakhir, 

jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan 

berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya agar dapat menunjang 

                                                           
1Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, “Sejarah 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A”, Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-

pengadilan/sejarah-pengadilan. 
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kelancaran  pelaksanaan fungsi dan tugasnya, pada zaman pemerintahan Belanda 

saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah 

Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan 

Gowa, karena pada waktu itu belum ada di ketiga daerah tersebut, sehingga 

wilayah itu masih disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya 

Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama, 

maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah qadhi dan 

pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua 

kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan 

dahulu qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi 

Daengta Kalia.2 

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah” adapun wilayah yurisdiksinya dan keadaan gedungnya 

seperti diuraikan pada penjelasan berikut: 

1. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;  

2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;  

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Sejak awal berdirinya hingga tahun 1999 Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada 

                                                           
2Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, “Sejarah 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A”, Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-

pengadilan/sejarah-pengadilan. 
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tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk rencana 

pembangunan lima tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman di 

mana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah 

personil serta sumber daya manusia yang memadai maka turut andil 

mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta perbaikan sarana dan 

prasarana yang menunjang dan memadai, pada tahun 1999 Pengadilan Agama 

Makassar merelokasi gedung yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 

14 Daya Makassar dengan luas lahan tanah 2.297 M2 dan Luas Bangunan 1.887,5 

M2.3 

Sejak tahun 1960 secara periodik Pengadilan Agama Makassar dipimpin 

oleh ketua secara berturut-turut 

1. K.H. Chalid Husain (1960-1962) 

2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal (1962-1964) 

3. K. H. Haruna Rasyid (1964-1976) 

4. K.H. Chalid Husain (1976-1986) 

5. Drs. H. Jusmi Hakim S.H (1986-1996) 

6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H, M.H (1996-1998) 

7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H, M.H. (1998-2004) 

8. Drs. H. M Tahir R, S.H (2004-2005) 

9. Drs. Anwar Rahmad, M. H (2005-2008) 

10.  Drs. Khaeril R, M.H (2008-2010) 

                                                           
3Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, “Sejarah 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A”, Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-

pengadilan/sejarah-pengadilan. 
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11.  Drs. H. M. Nahiruddin Malle S.H, M.H. (2010-2013) 

12.  Drs. H. Usman S, S.H (2013-2014) 

13.  Drs. Moh Yasy’. S.H, M.H (2014-2016) 

14.  Drs. Damsir, S.H, M.H (2016-2019 

15.  Drs. H. M. Yusuf, S.H, M.H (2019-2020) 

16.  Drs. H. Muhadin, S. H, M.H (2020-2022) 

17.  Drs Muhammad Ridwan, S.H. M.H (2022-Sekarang) 

2. Visi Misi dan Struktrur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar 

Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yaitu “Terwujudnya 

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam 

penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.” 

Pengadilan Agama Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa 

bersih dari pengaruh non hukum baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, 

maupun pengaruh tekanan luar dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas 

KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. 

Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum 

menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa. 

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar terdepan terpercaya sebagai lembaga Peradilan Agama yang 

memberikan perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga Peradilan 

tegak dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat. 
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Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam 

proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan 

hukum dan profesionalisme manajemen lembaga Peradilan sehingga hukum dan 

keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud 

maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.    

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan 

tersebut, maka ditetapkan pula beberapa misi Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar. Misi tersebut adalah : 

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses Peradilan; 

2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan; 

3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan; 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan” 

mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, 

berwibawa dan profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus 

diwujudkan dengan transparan. Wujud nyata transparan adalah proses yang cepat, 

sederhana dan biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap 

euforia reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme 

masyarakat terhadap Peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke 

Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu serta biaya yang 

mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan 

kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan 

merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber 

daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada 

masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk:  

1) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Mengendalikan agar administrasi Peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya; 

3) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari 

keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara 

yang cepat dan biaya perkara yang murah. 

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya 

preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan 

yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat 

terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. 

Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan 

kritikan terhadap lembaga peradilan. 

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. 

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola 

administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya 

visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang 

telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi 
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birokrasi dalam tubuh lembaga Peradilan merupakan jalan menuju reformasi 

hukum. 

 “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna 

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup 

sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, 

sarana keuangan yang cukup dan lain-lain."4  

B. Praktek Komunikasi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 

1A Makassar 

Praktek komunikasi merupakan bagian dari proses mediasi peradilan yang 

merupakan hukum acara perdata serta dapat memperkuat dan mengoptimalkan 

fungsi peradilan dalam penyelesaian perkara antarkedua pihak yang berperkara. 

Proses mediasi memerlukan penyampaian komunikasi yang baik khususnya dari 

mediator. Kemampuan mediator dalam ilmu komunikasi boleh saja menentukan 

keberhasilan proses mediasi pihak berperkara, mediator memfasilitasi dan 

memimpin proses perundingan, membantu para pihak untuk mempelajari dan 

memahami pokok persoalan rumah tangga, mengajukan gagasan dalam proses 

penyelesaian sengketa melalui persepsi yang bersifat optimis. 

Pengadilan Agama kelas 1A Makassar menjalankan proses mediasi pada 

kasus perceraian sebelum memasuki tahapan persidangan oleh mediator bersama 

pihak berperkara. Oleh karena itu, Pengadilan Agama membutuhkan personil 

                                                           
4Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Makassar Klas 1A, “Sejarah 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A”, Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Pengadilan Agama Makassar Klas 1A. https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-

pengadilan/sejarah-pengadilan. 
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mediator yang dapat menjalankan proses tersebut. Daftar nama-nama mediator 

pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dapat dilihat melalui tabel dibawah 

ini: 

 Tabel 4.1 

Nama-Nama Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

No Nama Mediator Status pada 

saat mediasi 

Tahun saat 

mediasi 

1 Drs. H. Muh. Amir, S.H. Hakim 2019 

2 Dra. Bannasari, M.H. Hakim 2020 

3 Drs. Syahidal Hakim 2019 

4 Drs. H. M. Idris Abdir, S.H, M.H. Hakim 2019-2022 

5 Dra. Kartini Hakim 2019-2022 

6 Drs. H. Muhammad Yunus Hakim 2021-2022 

7 Drs. Muh. Hasbi, M.H. Hakim 2021-2022 

8 
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, 

S.H, M.H 
Non Hakim 2020-2021 

9 Hakam Muslim, S.H, M.H. Non Hakim 2020-2021 

Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2022 

Kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar 

sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa persoalan-persoalan keluarga di kota Makassar tidak dapat terhindarkan 

dan terselesaikan secara kekeluargaan serta berujung ke meja Pengadilan Agama. 

Karakter atau budaya masyarakat Makassar yang dikenal keras, boleh jadi pemicu 

tingginya angka perceraian. Sehingga data tersebut dapat dilihat melalui tabel 

berikut: 
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Tabel 4.2 

Data Mediasi Perkara Perceraian Yang Diterima Pengadilan Agama Kelas 

1A Makassar Tahun 2019-2022 

 

Perkara 2019 2020 2021 2022(Ja

n-Nov) 

Cerai gugat 2.135 2.092 2.007 1.847 

Cerai talak 701 725 642 542 

Jumlah perkara perceraian yang diterima 2.836 2.817 2.654 2.389 

Jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi 2.347 2.343 2.212 2.008 

Jumlah perkara yang dimediasi 489 474 442 381 

Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2022 

Mediator mendamaikan pihak berperkara menggunakan pola komunikasi 

interpersonal yang diharapkan dapat meminimalisir angka perceraian. Namun 

proses komunikasi tersebut juga dapat diukur dari banyaknya pihak berperkara 

yang berhasil damai pada tahap mediasi. Berdasarkan data sekunder Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassar, berikut data mediasi kasus perceraian yang berhasil 

mediasi sejak tahun 2019 sampai dengan 2022: 

Tabel 4.3 

Data Laporan Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2019-2022 

 

Tahun 
2019 2020 2021 2022 

Tidak berhasil 
451 433 389 331 

Berhasil seluruhnya (Akta perdamaian) 
19 8 9 16 

Berhasil sebagian 
1 1 13 18 

Berhasil dengan pencabutan 
10 17 17 4 

Tidak dapat dilaksanakan 
8 15 14 12 
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Sumber: Data Sekunder Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2022 

  Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah perkara 

perceraian yang diterima 2.836 kasus, namun yang masuk dalam tahapan mediasi 

hanya 489 kasus, yang berhasil dimediasi 38 kasus atau hanya 7,8 % . Pada tahun 

2020 jumlah perkara perceraian yang diterima 2.817 namun yang masuk dalam 

tahapan mediasi hanya 474 kasus, yang berhasil dimediasi 41 kasus atau hanya 

8,8 %. Pada tahun 2021 jumlah perkara perceraian yang diterima 2.654 namun 

yang masuk dalam tahapan mediasi hanya 442 kasus, yang berhasil dimediasi 53 

kasus atau hanya 12 %. Pada tahun 2022 periode bulan Januari sampai dengan 

November jumlah perkara perceraian yang diterima 2.389 namun yang masuk 

dalam tahapan mediasi hanya 381 kasus dan yang berhasil dimediasi 50 kasus 

atau hanya 13,2 %.  

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dari tahun ke 

tahun cenderung stagnan dan kasus yang berhasil dimediasi sangat minim. Data 

perceraian dan mediasi diatas menunjukkan bahwa tidak mudah mengubah 

persepsi pihak berperkara untuk mengurungkan niat mereka bercerai dengan 

pendekatan komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, kasus yang berhasil 

dimediasi sangat sedikit dibanding dengan banyaknya jumlah perkara perceraian 

yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 

Banyak faktor penyebab perceraian ini. Bahkan, pasangan yang terlihat 

ideal bisa saja dihadapkan  pada situasi ini.  Bukan hanya selebriti atau politikus, 

orang yang kita ketahui terlihat begitu mesra dan serasi pun bisa juga kandas 

pernikahannya. 
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 Dalam petikan wawancara bersama Kiki sebagai pihak penggugat 

mengatakan bahwa: 

Di awal pernikahan kami, hubungan begitu mesra, kami saling memahami 

dan menerima kekurangan masing-masing. Hingga kami dianugerahi dua 

orang anak. Akan tetapi, satu tahun terakhir mengapa semua itu berubah 

seolah suami tidak lagi mencintai saya dengan setulus hati dan berselingkuh 

dengan wanita lain tanpa memikirkan masa depan keluarga kami dengan 

dua orang anak.5 

 

Pasangan yang mengkhianati janji pernikahannya  boleh jadi menjadi 

penyebab paling sering hancurnya rumah tangga.  Pihak yang merasa sakit hati 

tentu  lebih memilih berpisah. Meski demikian, tak sedikit pasangan yang berhasil 

melalui masalah ini dan sepakat untuk membuka  lembaran baru dalam 

pernikahannya. Dibutuhkan komitmen dan ketulusan yang kuat untuk memaafkan. 

Seseorang menganggap bahwa dalam pernikahan akan mendatangkan 

kebahagiaan. Hal ini menyebabkan  kekeliruan cara pandang, seolah-

olah  pernikahan akan bertahan dan berkembang  dengan sedikit usaha dari suami-

istri tanpa melalui usaha dan kerja keras. Wanita sering merencanakan  sedetail 

mungkin tanpa tahu makna pernikahan yang sebenarnya. Sementara itu, pria 

mencari pasangan yang rela menyayangi dengan ikhlas dan menerima kekurangan 

suami serta tidak menuntut banyak pada dirinya. Setelah menikah, mereka kecewa 

bahwa pasangannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu mereka mulai untuk 

membiarkan keretakatan rumah tanggannya tanpa memperbaiki  keadaan.  

Hal utama yang kerap dilakukan biasanya saling menyalahkan. Memang 

lebih mudah menyalahkan  pasangan atau pernikahan itu sendiri. Biasanya, 

                                                           
5Kiki (30 Tahun), Pihak Penggugat, wawancara, Makassar Kamis 15 Desember 2022. 
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mereka justru lari dari tanggung jawab dan enggan memikirkan perubahan yang 

mungkin diperlukan untuk memperbaiki  keadaan. 

Seseorang terlalu malas untuk melakukan eksplorasi diri, belajar untuk 

memperbaiki  hubungan yang lebih baik dan berusaha untuk memenuhi  hal yang 

dibutuhkan dalam pernikahan. Pernikahan membutuhkan kerja keras dan jika 

keduanya tidak memiliki komitmen untuk bekerja keras, maka jangan berharap 

pernikahan akan bertahan lama. 

Ekspektasi pernikahan jarang selaras dengan realitas kehidupan seperti di 

dalam pernikahan. Ada banyak persepsi yang beredar dalam pernikahan, misalnya 

keyakinan bahwa pria hanya menginginkan  seks dalam pernikahan atau wanita 

adalah pihak yang memboroskan uang. Salah paham inilah yang kerap 

menimbulkan  masalah dalam pernikahan. Selain itu, kedua pasangan seyogianya 

juga menyadari bahwa kehidupan perkawinan tidak akan luput dari kemungkinan 

terjadinya konflik. Penyebabnya bisa beragam, antara lain perbedaan latar 

belakang pendidikan, budaya, dan harapan.  

Kedua pasangan perlu menyadari bahwa mereka berasal dari latar 

belakang yang berbeda satu sama lain. Jadikanlah  konflik sebagai ajang bagi 

peningkatan saling mengenali antarpasangan. Untuk itu, seyogianya kedua 

pasangan mampu mengelola  dan menyiasati konflik dengan cara kompromistis.  

1. Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar  

Ditinjau dari Perspektif Komunikasi 

Proses komunikasi yang baik dalam mediasi peceraian memiliki peran 

yang dapat memperoleh hasil mediasi sesuai harapan bersama, yaitu kembali 
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mendamaikan kedua pihak melalui proses perundingan dan mufakat. Komunikasi 

yang berlangsung dalam mediasi kasus perceraian adakalanya menyebabkan 

perubahan sikap terutama dalam hal pikiran dari pihak berperkara, tetapi tidak 

semata-mata menerima mediasi yang ditawarkan oleh mediator. Proses 

komunikasi yang efektif dapat menjadi penentu keberhasilan mediator dalam 

mendamaikan kedua pihak. Dalam proses komunikasi mediasi, peneliti 

mengamati 10 sampel kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 

Berikut peneliti memaparkan beberapa proses mediasi yang diamati 

langsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.  

Berdasarkan hasil observasi di ruang mediasi, kasus DN, seorang istri 35 

tahun yang berprofesi sebagai penjual kosmetik di Bulukumba selaku penggugat 

dan Amir 40 tahun wiraswasta selaku tergugat dengan usia pernikahan 8 tahun. 

Proses mediasi diawali mediator menjelaskan kepada kedua pihak terkait tujuan 

dan makna dari mediasi. Hal ini bukan tanpa alasan, agar kedua pihak memahami 

tentang bagaimana isi pembicaraan selanjutnya. Mediator juga mencoba menggali 

akar permasalahan kedua pihak yang hendak bercerai dengan memberikan 

beberapa pertanyaan-pertanyaan dasar.  

Mediator memberi nasihat dan terdapat kesulitan dalam melakukan 

komunikasi disebabkan karena kedua pihak kurang memberi umpan balik dalam 

setiap nasihat mediator. Namun tidak sampai disitu upaya yang dilakukan 

mediator untuk memahami aspek psikologis penyebab diam atau kurangnya 

respon dapat menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang kemungkinan 

mempengaruhi pola komunikasi antara kedua pihak. Seperti yang dijelaskan pihak 
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penggugat, pihak tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan mengeluarkan 

kata-kata yang kasar sehingga hal tersebut mempengaruhi mental psikologis dari 

pihak penggugat. Menanggapi hal tersebut, mediator mencoba membangun 

kembali pola komunikasi interpersonal dari kedua pihak dan menasihati agar lebih 

introspeksi diri. 

 Mediator menjelaskan pentingnya membangun komunikasi suami-istri 

agar setiap masalah dapat diselesaikan dengan mencari solusi bersama. Poin 

utama sebuah hubungan agar tetap harmonis adalah bagaimana kedua pihak 

mampu mengesampingkan ego. Selain itu mediator juga mengajak kedua pihak 

untuk mempertimbangkan kembali keputusan penggugat bercerai, mengingat 

masa pernikahan sudah berlangsung lama yaitu 8 (delapan) tahun.      

Berdasarkan hasil observasi, kasus Irma 49 tahun sebagai penggugat dan 

Suhail 51 tahun sebagai tergugat. Perkawinan telah berlangsung 15 tahun dan 

dikaruniai 2 anak. Proses mediasi dilakukan seperti perkara sebelumnya, yaitu 

mediator menjelaskan kepada kedua pihak terkait makna dan tujuan mediasi. 

Mediator menyikapi persoalan dengan mengamati terlebih dahulu alasan yang 

dipaparkan dalam gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Mediator dalam 

kasus ini menerapkan prinsip kesetaraan dengan mencoba mendengarkan duduk 

persoalan kedua pihak dengan seimbang. Selain itu, mediator tidak berhenti untuk 

menggali akar masalah antara kedua pihak dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang diharapkan kedua pihak bersikap terbuka terhadap masalahnya.             

Keterbukaan dari kedua pihak dalam proses mediasi akan mempermudah 

mediator memahami persoalan. Dalam proses mediasi ini, mediator mengajak 
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kedua pihak untuk kembali merenungi keputusan mereka bercerai, karena masa 

perkawinan sudah berlangsung lama. Selain itu, mediator menjelaskan bahwa 

perceraian akan berdampak juga pada anak sehingga perlu dipertimbangkan dan 

diselesaikan dengan mediasi. 

Berdasarkan hasil obesrvasi peneliti di ruang mediasi, kasus Santi 21 tahun 

sebagai penggugat dan Adji Nugroho 25 tahun sebagai tergugat, menikah pada 

tanggal 17 juli 2022. Dalam proses mediasi ini mediator banyak memberi nasihat 

kepada kedua pihak, disebabkan bekal pengetahuan dalam membina rumah tangga 

sangat terbatas dan kondisi mental yang kurang stabil. Mediator bersikap empati 

dan berupaya menyentuh aspek psikologi pihak berperkara, karena memang usia 

bernikahan mereka belum cukup 1 tahun.  

Komunikasi interpersonal mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat mediasi ini berlangsung cukup 

maksimal, mediator mempraktekkan bahasa verbal maupun nonverbal. Dari segi 

verbal mediator memberikan pesan dan nasihat yang membuat para pihak 

merasakan kerugian apabila terjadi perceraian. Sementara itu, nampak raut wajah 

kesedihan mediator yang cukup menyayangkan keputusan penggugat untuk 

bercerai menandakan sebuah bahasa non verbal. Hal ini sebagaimana yang 

dikatakan Richard L. Weaver II tahun 1993 yang dikutp oleh Budyatna tahun 2011 

bahwa untuk meningkatkan efektifitas komunikasi antarpribadi, peserta 

komunikasi berupaya saling meyakinkan, dengan mengoptimalkan penggunaan 

pesan verbal maupun nonverbal secara bersamaan, saling mengisi, saling 
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memperkuat sesuai tujuan komunikasi.6  

Hasil observasi menunjukkan bahwa kasus Ajeng 25 tahun, sebagai 

penggugat dan Hasbi 28 tahun sebagai tergugat. Dalam pernikahannya dikarunia 3 

orang anak yaitu Al lahir pada tahun 2014, Bella lahir tahun 2015 dan Habibi lahir 

tahun 2017. Perkawinan telah berlangsung selama 8 tahun. Pola komunikasi yang 

diterapkan mediator dalam kasus ini kurang lebih sama dengan apa yang 

dijelaskan pada kasus sebelumnya. Namun komunikasi yang dikembangkan 

mediator pada proses mediasi ini cenderung kurang maksimal. Dalam pengamatan 

peneliti saat mediasi berlangsung, mediator memberi nasihat terkesan tergesa-gesa 

dan kurang menunjukkan sikap empati terhadap pihak penggugat, selain itu, 

waktu yang digunakan lebih singkat dari kasus sebelumnya. Peneliti menduga 

bahwa hal ini disebabkan karena ada beberapa kasus mediasi yang harus 

diselesaikan oleh mediator pada hari yang sama, sehingga pola komunkasi kurang 

maksimal karena keterbatasan waktu.   

Berdasarkan hasil observasi, kasus Siti sebagai penggugat dan Anto 

sebagai tergugat dengan usia perkawinan 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. 

Mediator Pengadilan Agama setelah menjelaskan makna dan tujuan diadakan 

mediasi, memberi kesempatan kedua pihak mengungkapkan permasalahannya. 

Istri menggugat suami dengan alasan bahwa suami pelit dalam memberikan 

nafkah terhadap keluarga. Namun, mediator berusaha mendamaikan dengan 

memahami karakter kedua pihak. Melihat usia perkawinan yang masih baru, tidak 

                                                           
6Muh Budyatna dan Leila Mona Ganiem, Teori Komunikasi Antarpribadi, h. 29. 
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jarang terjadi persoalan ekonomi apalagi saat dikaruniai anak, kebutuhan makin 

bertambah. 

Mediator melihat bahwa hal ini terjadi karena kedua pihak belum siap 

dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Mediator menyampaikan bahwa 

dalam setiap rumah tangga selalu ada ujiannya, tak terkecuali terkait persoalan 

ekonomi. Selain itu, mediator juga menanyakan perasaan antarkedua pihak, 

mediator berhasil mengungkap bahwa kedua pihak masih saling menyayangi, 

namun diungkap juga bahwa masalah yang terjadi, karena banyaknya campur 

tangan dari pihak ketiga seperti tante dari pihak penggugat yang tidak berusaha 

mendamaikan, sebaliknya justru dianggap memperkeruh hubungan mereka.  

Kurangnya komunikasi antarkedua pihak menjadi pemicu sehingga pihak 

penggugat juga mudah terpengaruh dengan campur tangan orang lain. Setelah 

mengetahui dan mengungkap semua masalah yang ada, proses mediasi yang pada 

masalah ini akhirnya berhasil mendamaikan kedua pihak, hingga istri sebagai 

penggugat mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama kelas 1A 

Makassar dan keduanya kembali hidup bersama. 

Berdasarkan hasil observasi, kasus Mita sebagai penggugat memiliki usia 

perkawinan 5 bulan dan sudah pisah rumah sejak usia perkawinan 3 bulan. Kartini 

selaku mediator berusaha mendamaikan untuk mempertimbangkan keputusan 

mereka apalagi pada saat pernikahan, tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, 

termasuk uang panai dan biaya yang berkaitan dengan acara pernikahan. 

 hubungan sosial antarkedua pihak keluarga akan menjadi renggang dan 

membawa kekecewaan pada masing-masing orang tua. Mediator Pengadilan 
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Agama Kelas 1A Makassar dalam proses mediasi berusaha untuk mendamaikan 

dengan menjelaskan efek dari perceraian, selain itu, sikap dukungan moral 

ditunjukkan oleh mediator dengan bersikap humble kepada kedua pihak, mediator 

mencoba memberikan beberapa candaan yang bertujuan untuk menghibur mereka 

agar lebih santai dan juga hal ini sejalan dengan penerapan sikap humble dalam 

komunikasi efektif.  

Berdasarkan hasil observasi, kasus Rita sebagai penggugat, alasan 

perceraian karena tidak adanya kecocokan dari kedua pihak, kemudian lokasi 

kerja dari kedua pihak berbeda kota. Kedua pihak mengaku jarang bertemu, sekali 

bertemu, selalu terjadi percekcokan. Kedua pihak mengakui bahwa rumah tangga 

mereka sudah tidak harmonis lagi untuk dipertahankan. Mediator dalam 

mengatasi perkara tersebut telah berusaha mendamaikan namun kedua pihak tetap 

memilih untuk pisah. Bahkan gugatan yang diajukan hanya untuk melegalkan 

perpisahan mereka yang memang sudah lama tidak hidup bersama dalam satu 

atap. 

Berdasarkan hasil observasi, Kasus Marni sebagai penggugat memiliki 

alasan perceraian bahwa kedua pihak memang sudah tidak sejalan lagi, pihak 

tergugat juga sering melakukan KDRT yang menyimpan trauma mendalam bagi 

pihak penggugat. Mediator berusaha mendamaikan di ruang mediasi dengan 

memberi beberapa nasihat dan memahami karakter kedua pihak, namun kedua 

pihak tetap mimilih untuk bercerai dan melanjutkan persidangan. 

Berdasarkan hasil observasi, kasus ST (penggugat) memiliki alasan 

perceraian karena  sudah tidak ada kecocokan dan adanya pihak ketiga. Dalam 
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pernikahan mereka dikarunia 2 anak. Di dalam ruang mediasi, tergugat berusaha 

untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak dan juga mengaku masih 

sayang kepada istrinya. Namun, istri sebagai penggugat tetap bersih keras untuk 

pisah karena tidak kuat dengan sikap egois suami yang selalu main dengan 

perempuan lain saat keduanya ada masalah. Mediator telah berusaha namun pihak 

penggugat tetap ingin melanjutkan persidangan dan tidak ingin mencabut 

laporannya. 

Berdasarkan hasil observasi di ruang mediasi, kasus Alfina sebagai 

penggugat, usia pernikahan telah berlangsung 6 tahun. Adapun alasan perceraian 

karena  tidak ada lagi kecocokan dari kedua pihak. Berbeda lokasi kota tempat 

tinggal dan kerja keduanya menjadikan ego keduanya tetap pada pilihan masing-

masing. Mediator pada kasus ini memberikan beberapa nasihat untuk kembali 

mempertimbangkan keputusan mereka tetapi pihak istri (penggugat) tetap pada 

pendirian untuk berpisah dan tidak akan mencabut laporan. 

Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi, dari beberapa proses 

mediasi yang diamati langsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar, ada 10 kasus yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini. Bahwa 

dari 10 kasus yang diamati di ruang mediasi hanya 1 yang berhasil mediasi dan 

mencabut gugatan. Petikan wawancara bersama Fatimah selaku panitera muda 

hukum di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mengatakan bahwa: 

Kasus yang terdaftar dalam perkara perceraian yaitu ribuan jumlahnya 

namun yang sampai ke tahap mediasi hanya sekitar 300 sampai 400-an saja. 
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Namun ini sudah merupakan suatu kesyukuran di mana masyarakat 

menyadari pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga.7 

 

Mediator telah berusaha untuk menciptakan berbagai pertanyaan, 

mengarahkan serta mengajak kedua pihak untuk kembali mempertimbangkan 

langkah mereka bercerai dan memikirkan masa depan rumah tangga mereka. 

Namun, kenyataan dalam semua proses mediasi yang diamati, hal yang sulit bagi 

mediator adalah memediasi pihak yang didalam rumah tangganya terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena hal itu membawa trauma yang 

membekas bagi pihak penggugat, terlebih lagi ketika hal itu terjadi bukan hanya 

satu kali melainkan beberapa kali.  

Kegagalan mediator dalam ruang mediasi tidak lain karena memang 

kedua pihak sudah lama tidak hidup bersama, sehingga pengajuan gugatan hanya 

untuk melegalisasikan perceraian mereka. Adanya LDR atau hubungan jarak jauh 

yang disebabkan karena pekerjaan masing-masing pihak yang berbeda lokasi 

kota, juga menjadi pemicu terjadinya perceraian, karena komunikasi sering 

terputus yang terus mengundang kecurigaan, sehingga rasa saling membutuhkan 

tidak ditemukan lagi dari kedua pihak berperkara.  

Angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memang 

selalu mencapai angka yang fantastis setiap tahunnya, namun tidak semua masuk 

sampai ke tahap mediasi. Fatimah dalam petikan wawancara mengatakan bahwa: 

Mereka berdamai akan tetapi bukan dalam ruang mediasi Pengadilan 

Agama. Namun mereka berdamai dengan difasilitasi oleh keluarga mereka 

sendiri misalnya orang tua, tante, saudara atau kadang-kadang pemuka 

agama, ustadz yang mereka kenal memberikan nasihat-nasihat sehingga 

                                                           
7Fatimah, Panitera muda Pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar Senin 12 

Desember 2022 
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terjadilah perdamaian dan mencabut laporan perkara mereka di Pengadilan 

Agama.8  

 

Secara umum perceraian dapat diminimalisir jumlahnya berkat dukungan 

dari pihak keluarga, orang tua, paman, bibi maupun para pemuka agama dalam  

mengayomi dan menasihati kedua pihak. Kehidupan rumah tangga merupakan 

sebuah ibadah yang di dalamnya banyak kenikmatan dan ujian yang harus 

dilewati suami-istri, sehingga ada kalanya diperlukan nasihat dari pihak keluarga 

untuk memberi kesadaran agar tetap mempertahankan rumah tangga. Selain itu 

dalam petikan wawancara Fatimah juga menerangkan bahwa: 

Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah emosi pihak yang tidak 

terkontrol dengan tanpa berpikir panjang, sehingga memaksakan diri untuk 

mendaftarkan perceraian mereka, beberapa hari berselang, karena kondisi 

mereka sudah lebih tenang, maka kemudian mereka mencabut gugatannya. 

terkadang juga penggugat mendaftar ke Pengadilan Agama hanya sekedar 

mengancam pasangannya.9 

 

Adanya laporan gugatan yang dicabut di Pengadilan Agama kelas 1A 

Makassar juga menunjukkan bahwa ada itikad baik dari kedua pihak untuk 

kembali melanjutkan rumah tangga mereka. Kedua pihak setidaknya menyadari 

bahwa pentingnya mempertahankan rumah tangga dan pentingnya mengontrol 

ego serta menahan emosi pada diri agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan 

yang nantinya justru menimbulkan penyesalan dikemudian hari.  

Sebenarnya, seni komunikasi dalam keluarga adalah hal yang penting dan 

sederhana. Namun, masih banyak yang belum memahami  berbicara kepada 

pasangan dan seni mendengarkan. Banyak juga pasangan yang menghindari 

                                                           
8Fatimah, Panitera muda pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar Senin 12 

Desember 2022. 

9Fatimah, Panitera muda pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar Senin 12 

Desember 2022. 
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percakapan hanya karena takut saling melukai. Berapa pun usia pernikahan, 

komunikasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki. Cara termudah  untuk 

membangun  kepercayaan dalam pernikahan adalah melalui komunikasi  yang 

terbuka dan jujur. 

Dalam petikan wawancara, Kiki kembali menyampaikan bahwa: 

Akhir-akhir keretakan hubungan kami, karena jarangnya komunikasi. 

Apalagi suami kerja dari pagi sampai malam, pulang ke rumah langsung 

tidur karena lelah.10 

 

Jika berbicara dan mendengarkan tidak menjadi kebiasaan dalam rumah 

tangga, maka tidak ada harapan rumah tangga itu akan bertahan selamanya. 

Komunikasi  dapat menjadi jalan untuk mendiskusikan solusi. Masalah 

pernikahan tidak bisa dipecahkan tanpa kemauan untuk berkomunikasi. seseorang 

bisa belajar cara efektif berkomunikasi dengan pasangan sejak awal pernikahan 

sehingga kita tidak akan mudah tersulut emosi saat menghadapi tekanan.  

2. Pola Komunikasi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar. 

Pola komunikasi yang ditunjukkan mediator terhadap pihak berperkara di 

Pengadilan Agama kelas 1A Makassar menggunakan pendekatan komunikasi 

interpersonal.  

Mediator berupaya mempengaruhi dan mengubah persepsi, sikap dan 

prilaku pihak berperkara sehingga bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh 

mediator. Salah satu contoh berdasarkan hasil observasi peneliti, mediator 

membuka pertanyaan pertama kepada masing-masing pihak bahwa apakah tidak 

                                                           
10Kiki (30 Tahun), Pihak Penggugat, wawancara, Makassar Kamis 15 Desember 2022. 
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ada penyesalan dari keputusan yang telah diambil untuk bercerai. Pertanyaan ini 

berupaya mempengaruhi persepsi pihak berperkara untuk mengubah niat mereka 

bercerai.  

Dalam proses komunikasi mediasi kasus perceraian, khususnya di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, mediator berupaya memberikan titik temu 

kesepakatan kedua pihak dengan menggali akar persoalan rumah tangga mereka 

dan mencari solusi bersama. 

Mediator dan pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

berkomunikasi satu sama lain, bersikap terbuka terhadap segala informasi atau 

berbagi pengalaman karena komunikasi merupakan unsur utama dalam sebuah 

proses perundingan. Perbedaan yang ada melalui pendekatan komunikasi dapat 

menyelesaikan persoalan. Mediator membantu pihak berperkara berkomunikasi 

agar lebih terarah dan produktif, dengan menempatkan komunikasi pada tingkat 

yang tepat, memperhatikan reaksi lawan bicara serta menyesuaikan komunikasi 

dengan lawan bicara. Proses mediasi pada dasarnya merupakan sebuah jalinan 

komunikasi interpersonal yang lahir di antara mediator dan pihak berperkara.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti di ruang mediasi Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar, komunikator bersikap respect. Sikap mediator tersebut 

ditunjukan melalui karakter menghargai pendapat dari kedua pihak yang 

berperkara, mediator memberikan kesempatan pihak berperkara untuk 

mengutarakan persoalan mereka dan mendengar secara utuh sampai selesai tanpa 

memotong pembicaraan. Begitupun mediator menunjukkan sikap empati dalam 

berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, mediator menunjukkan sikap 
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empati dengan menggunakan bahasa yang santun seolah merasakan kesedihan 

yang dialami oleh pihak berperkara. Mediator juga menunjukkan sikap empati 

melalui bahasa nonverbal, hal ini ditunjukkan dengan bahasa tubuh, raut wajah 

kesedihan serta intonasi suara.  

 Berdasarkan hasil observasi bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh 

mediator di ruang sidang dapat didengarkan dengan baik atau audible. Hal ini 

didukung oleh ruangan yang tenang dan nyaman tanpa ada suara kebisingan dari 

luar ruang sidang mediasi. Komunikasi juga berlangsung secara timbal balik, 

disebabkan pesan mudah diterima dan dimengerti.  

Dalam konteks proses mediasi, pihak berperkara menumpahkan segala 

persoalan rumah tangga dengan haru dan emosional yang terkadang sulit 

diungkapkan dengan kata, sinyal komunikasi ditangkap melalui pesan ekspresi, 

intonasi maupun gesture. Proses komunikasi dengan prinsip audible sangat 

penting, tetapi memiliki arti lebih luas yakni bukan hanya berupa pesan audio, 

tetapi segala aspek psikologi dapat diterima dengan baik.   

Komunikasi mediasi interpersonal di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar berdasarkan pada The 5 Inevitable Laws of Effective Communication 

atau dikenal juga dengan istilah lima hukum komunikasi efektif yang 

dikembangkan dan dirangkum dalam suatu kata yang mencerminkan esensi dari 

komunikasi itu sendiri yaitu REACH (respect, empathy, audible, clarity dan 

humble) yang berarti merengkuh atau meraih.11  

                                                           
11Nia Kania Kurniati, Komunikasi Antarpribadi Konsep dan Teori Dasar,  h. 37. 
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Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menunjukkan pola 

komunikasi interpersonal dalam menangani perkara perceraian saat mediasi. 

Komunikasi interpersonal melibatkan simbol-simbol komunikasi yang sarat 

makna seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, dan intonasi. Oleh karena 

itu, berdasarkan hasil observasi, mediator yang bertugas memiliki sebuah strategi 

komunikasi interpersonal yang dipandang cukup efektif dalam memediasi kasus 

perceraian. Mediator mengamati dengan baik makna komunikasi pihak berperkara 

yang ditunjukkan melalui bahasa verbal maupun nonverbal dan dapat memberikan 

makna untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi bagi pihak berperkara. 

Ciri-ciri komunikasi antarpribadi yang efektif dalam buku komunikasi 

antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A.Devito yaitu keterbukaan 

(openness), Empati (emphathy), Dukungan (supportiveness), dan Kesetaraan 

(equality). Hal ini yang mendasari mediator Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar menerapkan komunikasi antarpribadi efektif terhadap pihak berperkara. 

Berikut komunikasi interpersonal yang diterapkan di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar: 

a. Keterbukaan (openness) 

Salah satu asas Peradilan Agama adalah tertutup untuk umum. Maksudnya 

adalah materi atau isi perkara tidak boleh dipublikasikan dan diketahui oleh 

khalayak umum. Namun, hal ini tidak menghalangi mediator dalam menggali 

informasi secara terbuka dalam proses mediasi perceraian. Keterbukaan 

antarkedua belah pihak dalam mengungkap perkara merupakan kunci utama  yang 

menjadi pendukung jalannya proses mediasi dengan baik. Mediator telah berusaha 
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untuk menciptakan berbagai pertanyaan yang mengajak kedua pihak untuk 

bersifat terbuka dan dapat kembali mempertimbangkan langkah mereka sebelum 

memilih bercerai. Mediator menerima dan memberi umpan balik terhadap 

pernyataan dari kedua pihak.  

b. Empati (emphathy) 

Sikap empati sangat penting dimiliki bagi seorang mediator. Mediator 

harus mampu memahami luapan emosi kedua pihak dan berusaha memposisikan 

diri pada masalah yang disampaikan. Selain itu, mediator Pengadilan Agama 

Kelas 1A Makassar berusaha untuk masuk pada masalah yang disampaikan kedua 

pihak, serta memberi nasihat positif agar tidak ada penyesalan di kemudian hari 

bagi keduanya. Sikap empati juga ditunjukkan dengan tidak memaksakan 

kehendak dalam pengambilan keputusan dan bersikap netral. Dalam petikan 

wawancara bersama Kartini selaku mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar mengatakan bahwa: 

Melalui sikap empati yang ditunjukkan mediator, ada beberapa tanda 

psikologis yang memungkinkan pihak untuk kembali rujuk, yaitu apabila 

istri menangis saat dimediasi, biasanya menunjukkan bahwa istri masih 

sayang. Tetapi sebaliknya jika penggugat melihat suamipun enggan dan 

posisi berpaling maka itu menunjukkan keduanya susah untuk rujuk.12 

 

Bahasa nonverbal dari pendekatan komunikasi antarpribadi menjadi satu 

hal yang sangat mendukung bagi seorang mediator dalam menangkap sinyal 

komunikasi yang bisa menjadi rujukan mediator mengambil langkah-langkah 

komunikasi selanjutnya, namun, dalam hal ini menurut pengamatan peneliti 

                                                           
12Kartini, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, wawancara, 12 Desember 

2022. 
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bahwa mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar belum sepenuhnya 

menerapkan dan menangkap bahasa nonverbal. 

c. Rendah hati (humble) 

Mediator dalam proses mediasi perceraian menunjukkan sikap yang 

rendah hati, tenang dan ramah kepada kedua pihak. Dengan sikap humble yang 

ditunjukkan akan membuat kedua pihak bisa menjadi lebih rileks sehingga lebih 

terbuka dan jujur dalam menyampaikan masalah yang sedang dialami. Sikap 

humble yang ditunjukkan mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar juga 

dapat dilihat dari penyampaian komunikasi yang diberikan kepada pihak, yaitu 

menyesuaikan bahasa agar mampu diterima dengan baik. Tidak sedikit pihak yang 

berperkara, saat hendak menjelaskan permasalahan dalam rumah tangganya secara 

detail, berujung menggunakan bahasa daerah. Sikap humble yang ditunjukkan 

oleh hakim dalam melakukan komunikasi dengan kedua pihak terlihat saat hakim 

memberi umpan balik dengan bahasa daerah yang bahkan justru dijadikan jalan 

masuk untuk menjalin keakraban, sehingga pesan mediator dapat diterima dengan 

baik.  

Pola komunakasi antarpribadi yang efektif oleh mediator juga ditunjukkan 

pada proses humble, mediator berupaya memadukan pendekatan komunikasi 

antarpribadi dengan pendekatan psikologis kepada kedua belah pihak, begitupula 

hakim juga mampu memahami kondisi sosial budaya. Hal yang sering juga 

disampaikan mediator dalam proses mediasi yaitu melalui budaya-budaya lokal 

yang mesti dijaga khususnya budaya bugis Makssar yaitu budaya siri’ atau malu. 

Setelah mengingatkan itu, kedua pihak diajak untuk kembali mempertimbangkan 
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keinginan untuk bercerai. Mediator menyampaikan bahwa saat bercerai akan ada 

dampak yang harus diterima kedua pihak, baik psikologis maupun dampak sosial. 

Pendekatan agama atau keagamaan juga menjadi pola komunikasi yang 

digunakan mediator. Hal ini ditunjukkan bahwa mediator sering menggunakan 

ayat-ayat Alquran maupun hadis Rasulullah saw yang bisa menyentuh hati pihak 

berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina hubungan 

rumah tangga mereka. 

d. Kesetaraan (equality) 

Mediator menunjukkan perlakuan yang seimbang agar terbentuk 

komunikasi interpersonal yang lebih efektif. Mediator harus mampu 

memposisikan diri bahwa dalam proses mediasi bukan tentang benar dan salah, 

melainkan kemampuan mediator menerapkan win win solution untuk bisa 

mendamaikan kedua pihak. Mediator menunjukkan sikap kesetaraan dengan 

mendengarkan dan memahami posisi kedua pihak. Adanya kesetaraan akan 

terbentuk perlakuan yang seimbang tanpa syarat melalui karakter yang lebih 

positif. Namun dalam penerapannya, keseimbangan ini, ada hal yang menjadi 

kendala bagi mediator sebagaimana dalam petikan wawancara bersama Kartini 

mengatakan bahwa: 

Perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik itu sangat sulit untuk 

didamaikan, karena menyimpan trauma berat dan biasanya suami juga sulit 

untuk mengubah sikapnya karena sudah menjadi karakter.13 

 

Mediator berperan sangat penting dalam proses mediasi dan sangat 

mempengaruhi hasil mediasi, tetapi peran itu juga butuh dukungan dan kesadaran 

                                                           
13 Kartini, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar 

Senin 12 Desember 2022. 
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kedua pihak. Sebesar apapun usaha mediator dalam mendamaikan, jika tidak ada 

itikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali berdamai akan menjadi sulit. 

Mediator berwenang memberi nasihat, masukan terhadap masalah yang 

disampaikan dan solusi sebagaimana mestinya tetapi keputusan tetap menjadi hak 

kedua belah pihak melalui putusan Pengadilan.  

Pola komunikasi hakim menyampaikan pesan, berdasarkan pengamatan 

kami juga sesuai dengan prinsip komunikasi Islam yaitu Qaulan Balighan di 

mana perkataan-perkataan hakim efektif dan tepat sasaran dalam memberikan 

pesan yang dapat menyentuh hati pihak berperkara. Selain itu, hakim mediator 

juga menggunakan prinsip qaulan layyinan di mana komunikasi itu berlangsung 

dengan penuh keramahan dan menyejukkan hati, qailan maysuran yaitu mediator 

menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh setiap kalangan. 

Pola komunikasi yang dikembangkan hakim tidak cukup mempengaruhi 

persepsi dan pikiran pihak berperkara untuk mengurungkan niatnya bercerai. 

Sikap dan karakter masing-masing pihak yang tidak dapat berpikir dewasa serta 

tidak dapat memahami esensi pernikahan menjadi penyebab putusnya pernikahan 

mereka.  

3. Peran dan Strategi Komunikasi Mediator di Pengadilan Agama Kelas 

1A Makassar dalam Meminimalisir Kasus Perceraian 

Beragam faktor yang menyebabkan tingginya kasus perceraian. Hakim-

hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menurut peneliti, terlalu mudah 

memutuskan perkawinan karena menghindari penumpukan perkara dan mengejar 
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kredit poin untuk karir mereka. Semakin besar angka kasus perceraian maka 

semakin naik pula kelas Pengadilan Agama tersebut. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi angka perceraian di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassar. faktor internal yang menyangkut proses prosedural 

berperkara di Pengadilan dalam kasus perceraian, dan faktor eksternal, yang lebih 

terkait dengan kondisi sosiologis masyarakat. Terkait faktor internal, kami 

mengamati seolah ketentuan prosedural memberikan ruang untuk terjadi sebuah 

perceraian dengan tidak diperketatnya tahapan-tahapan sidang termasuk mediasi. 

Hal ini menurut pengamatan kami, kasus perceraian yang ribuan jumlahnya itu 

tidak sebanding dengan dua hakim hakim mediator. Sehingga, proses mediasi 

cenderung tergesa-gesa karena hakim tidak ingin terjadi penumpukan perkara. 

Padahal, hakim Pengadilan Agama Kelas 1A makassar berjumlah 25 orang, dapat 

diikutkan pelatihan khusus mediator dan bisa berkontribusi maksimal dalam 

memediasi pihak berperkara. 

Masalah perceraian adalah sengketa hati, yang tentu saja tidak dapat 

dipaksakan. Sebagian besar pihak berperkara yang mengajukan perceraian ke 

Pengadilan Agama, sebelumnya telah menempuh upaya perdamaian secara 

kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga pergi ke Pengadilan merupakan 

pilihan terakhir untuk mengakhiri sengketa. Tetapi sebaiknya hakim tetap 

bersungguh-sungguh menemukan solusi perdamaian mereka 

Faktor eksternal, pernikahan di usia dini juga jadi pemicu banyaknya 

perceraian. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat, sehingga mereka 

menikahkan anaknya secara dini yang rawan perceraian. Faktor berikutnya 
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penyebab banyaknya perceraian ialah adanya krisis moral, terutama di kota-kota 

besar seperti Makassar, sehingga masyarakat gampang selingkuh yang ujung-

ujungnya bisa berdampak pada perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) juga harus diperhitungkan sebagai penyebab banyaknya pasangan suami-

istri bercerai. 

Suami-istri yang hendak bercerai harus menjalani proses mediasi sebelum 

pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim. Bila mediasi tidak dilakukan, maka 

putusan yang dibuat majelis hakim akan batal demi hukum. 

Pengadilan bekerja keras untuk menyelamatkan keutuhan keluarga dan 

terkadang berhasil. bahwa dalam proses persidangan, hakim dituntut selalu 

mendamaikan pasangan dengan memberikan nasihat kepada mereka. 

Pengadilan Agama dalam mengatasi perkara perceraian mewajibkan pihak 

berperkara menempuh jalur mediasi. Dalam mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar telah menfasilitasi pihak berperkara, baik berupa ruang mediasi yang 

disediakan di Pengadilan Agama maupun mediator yang ditunjuk oleh ketua 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama 

berdasarkan pada aturan Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan yang mewajibkan semua kasus perkara cerai harus mengikuti proses 

mediasi dan akan adanya akibat hukum jika proses mediasi tidak dilaksanakan. 

Berdasarkan petikan wawancara yang disampaikan oleh bapak Drs. Yunus 

mengatakan bahwa: 

Pada tahun 2022 ini, ada tiga mediator yang ditunjuk oleh pimpinan 

Pengadilan Agama untuk mengatasi perkara perceraian, tetapi tepat pada 
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bulan ini yang satu pensiun sehingga mediator sisa saya dan ibu Dra 

Kartini14 

 

Banyaknya perkara gugatan perceraian yang diterima oleh Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassar dengan jumlah mediator terbatas mempengaruhi 

tingkat keberhasilan mediator mendamaikan pihak berperkara. Bapak Drs.Yunus 

dalam petikan wawancara menyampaikan bahwa: 

Terdapat kendala bagi mediator di mana jumlah perkara yang masuk sangat 

banyak, sedangkan mediator hanya ada dua. Beliau juga menuturkan jadwal 

persidangan saat menjadi hakim yaitu senin dan menjadi mediator pada hari 

selasa, rabu dan kamis. Sedangkan Ibu Dra Kartini berjadwal sebagai 

mediator pada hari senin.15  

 

Penentuan jumlah mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

tergantung pada kebijakan dari pimpinan yaitu ketua Pengadilan Agama. Pada 

tahun sebelumnya, terdapat lima hakim yang sekaligus menjadi mediator yang ada 

di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, 

bahwa yang menjadi pertimbangan pimpinan memilih hakim yang ditunjuk 

sebagai mediator adalah dengan syarat memiliki sertifikasi dan pernah mengikuti 

pelatihan mediator. Hal ini bertujuan agar mediator yang dipilih memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dalam mendamaikan kedua pihak di ruang 

mediasi.  

Fakta kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, di mana 

jumlah perkara perceraian sangat berbanding terbalik dengan jumlah mediator 

yang terpilih, boleh jadi hal ini akan menghambat pencapaian dari Pengadilan 

                                                           
14 Yunus, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar 

Selasa 13 Desember 2022. 

15 Yunus, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar 

Selasa 13 Desember 2022. 
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Agama Kelas 1A Makassar untuk meminimalisir jumlah kasus perceraian yang 

terjadi setiap tahun. Minimnya jumlah mediator di tengah banyaknya kasus, 

berdampak pada waktu yang diberikan kepada mediator dalam menangani kasus 

di ruang mediasi. Dalam proses mediasi, seorang mediator juga harus membangun 

komunikasi yang panjang untuk meyakinkan kedua belah pihak agar tidak 

bercerai tetapi fakta lapangan yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, 

proses mediasi kasus perceraian sangat minim waktu karena mediator harus 

menangani kasus mediasi dalam jumlah yang besar. 

Manajemen Pengadilan atau pihak yang berwenang wajib memperhatikan 

persoalan tersebut dengan memilih dan menentukan mediator sesuai dengan 

kebutuhan perkara. Sudah semestinya mengamati dan melihat efektivitas yang 

dihasilkan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan sulit dicapai jika 

jumlah mediator tidak sebanding dengan perkara yang harus ditangani. Mediator 

juga merangkap sebagai hakim yang memeriksa berbagai perkara di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassaar, sehingga waktu yang dimiliki semakin terbatas.  

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi yang menaungi Peradilan 

Agama. Dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan 

dijelaskan bahwa para mediator yang dipilih diprioritaskan kepada hakim ataupun 

nonhakim  yang bersertifikat mediator, namun disisi lain kebijakan Mahkamah 

Agung juga memandang bahwa para mediator yang sekalipun tidak bersertifikat 

tetapi sudah memiliki pengalaman dengan jam terbang yang tinggi untuk menjalin 

komunikasi dengan pihak berperkara sebaiknya juga menjadi pertimbangan, 

karena sudah berpengalaman memimpin sidang perceraian. Hal ini tentunya bisa 
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membantu para mediator dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oleh 

karena itu, sebaiknya Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar  mempertimbangkan 

hal tersebut. Sebagaimana disampaikan Kartini dalam petikan wawancara bahwa: 

Dalam beberapa kasus cerai, ada beberapa pihak yang menolak untuk 

mediasi, namun majelis hakim dalam hal ini mediator menjelasksan bahwa 

proses ini harus dilalui terlebih dahulu16 

 

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar 

telah menjadikan mediasi sebagai salah satu prosedur yang harus dilalui oleh 

pihak berperkara. Melalui kesempatan ini hakim menjelaskan dan memberikan 

pemahaman akan manfaat dan tujuan mediasi serta akibat hukum jika mediasi 

dilaksanakan ataupun tidak berhasil dilaksanakan, sehingga semua perkara harus 

disetujui pihak berperkara melakukan proses mediasi. Kemampuan komunikasi 

yang dimiliki mediator boleh jadi merupakan faktor penentu keberhasilan mediasi. 

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, 

khususnya pada kasus perceraian, berdasarkan aturan yakni semua perkara yang 

diajukan ke Pengadilam Agama Makassar harus dimediasi dengan tujuan untuk 

mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak. Dengan pelaksanaan mediasi 

itu sendiri pada dasarnya dapat memberikan keuntungan dari pihak yang 

berperkara karena hasil yg menjadi tujuan dari mediasi adalah win win solution 

yaitu para pihak sama sama menang, selain itu proses perkara juga lebih cepat, 

ringan dan sederhana. 

Praktek komunikasi yang diterapkan mediator di Pengadilan Agama Kelas 

1A Makassar, oleh mediator telah bekerja dengan maksimal. Bekal ilmu 

                                                           
16Kartini, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Makassar, wawancara, Makassar 

Senin 12 Desember 2022. 
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komunikasi yang dimiliki tidak hanya ditunjukkan melalui sertifikasi pelatihan 

mediasi, tetapi pada prakteknya para mediator Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar telah mengaplikasikannya dengan baik. Selain pola komunikasi 

interpersonal yang digunakan mediator, kemampuan komunikasi yang dimiliki 

mediator juga ditunjukkan melalui pendekatan lain yang digunakan di ruang 

mediasi. Berdasarkan observasi peneliti saat menyaksikan proses mediasi, 

mediator menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan psikologis, 

pendekatan sosial maupun pendekatan agama.  

Pertama, Melalui pendekatan psikologis, mediator berusaha masuk dan 

memahami kondisi psikologis yang dialami kedua pihak, terlebih ketika pasangan 

yang hendak bercerai telah memiliki anak. Hal ini bukan hanya mengganggu 

psikologis dan mental kedua pihak yang berperkara tetapi bisa juga berdampak 

kepada anak. Mediator, dalam menjelaskan kepada kedua pihak, untuk tidak 

tergesa-gesa mengambil keputusan dan meminta kedua pihak untuk meredakan 

emosi dan ego. Sikap emosional dan egoisme yang tidak terkontrol, tidak baik 

untuk kondisi kesehatan mental dan psikologis. 

 Mediator melalui komunikasi selalu mencoba untuk memahami perasaan 

pihak berperkara dan mengajak untuk kembali berpikir panjang demi masa depan 

rumah tangga mereka. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hal 

yang sulit dimediasi oleh mediator adalah rumah tangga yang terjadi kekerasan 

fisik, hal ini menyimpan trauma mendalam dan tentunya menyerang mental dan 

psikologis korban, terlebih ketika kekerasan tersebut sudah jadi kebiasaan yang 

tidak mampu dikontrol oleh pihak pelaku. 
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Kedua, melalui pendekatan sosial, mediator berusaha memahami kondisi 

sosial yang dialami kedua pihak berperkara. Hal ini bukan tidak beralasan bagi 

mediator sebab mediator memahami bahwa dalam sebuah rumah tangga memang 

selalu ada campur tangan dari pihak ketiga, seperti keluarga, orang tua, paman, 

tante maupun orang sekitar. Mediator menyampaikan kepada kedua pihak yang 

berperkara untuk kembali mempertimbangkan keputusan mereka berpisah, karena 

jika terjadi perceraian, hubungan yang terputus bukan saja antarpihak suami dan 

istri, tetapi akan berdampak pada keluarga masing-masing. 

 Mediator menjelaskan kepada kedua pihak bahwa akan banyak tekanan 

sosial yang dapat diakibatkan dari terjadinya perceraian, hal ini sejalan dengan 

budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis Makassar masih 

berpegang pada prinsip budaya yaitu Siri’ na Pacce. Mediator mencoba 

menasihati pihak suami, bahwa sudah semestinya memperlakukan istri dengan 

memberi kasih sayang dan lemah lembut karena rumah tangga harus didasari 

dengan kasih sayang agar tercapai keluarga yang sakinah. Lebih dari itu, mediator 

kembali mengaitkan kondisi sosial budaya yang ada di Makassar, bahwa saat 

suami tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, boleh jadi dianggap 

Pacce, maksudnya adalah tidak punya kemampuan mengatasi persoalan dan 

memimpin rumah tangganya.  

Secara seimbang mediator juga berusaha menasihati pihak istri sebagai 

penggugat bahwa perceraian dalam rumah tangga bukan hanya berdampak kepada 

hubungan antarpasangan suami-istri, tetapi, akan berdampak juga kepada 

psikologis anak serta masing-masing keluarga, sehingga mediator mengajak 
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kedua pihak untuk berpikir panjang. Ketika terjadi perceraian mungkin saja 

menjadikan salah satu pihak atau keduanya menjadi lega saat terjadi putusan di 

Pengadilan, tetapi setelahnya akan ada dampak siri’ dan dampak sosial lainnya 

yang harus dihadapi, dampak sosial itu bukan hanya dari pasangan yang bercerai 

tetapi juga keluarga kedua pihak yang dianggap tidak mampu mendamaikan. 

Ketiga, melalui pendekatan agama atau keagamaan. Mediator pada saat 

mediasi seringkali menasihati kedua pihak dengan menjelaskan berbagai sudut 

pandang, salah satunya pandangan Islam. Kemampuan komunikasi dan 

pemahaman agama yang dimiliki mediator mampu menasihati berbagai arah, 

mediator menerangkan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, sebaiknya 

diperlukan kematangan mental dalam mengatasi segala permasalahan yang ada, 

bahwa tidak semua masalah dalam rumah tangga diselesaikan dengan perceraian. 

Selain itu, mediator juga sering menyampaikan Hadis kepada kedua pihak bahwa 

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah  thalaq (cerai)” (HR. Abu 

Dawud dan Ibnu Majah). Setelah menyampaikan dari bebagai arah, segala 

keputusan tetap mediator kembalikan kepada kedua pihak. 

Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar masih sangat jauh dari 

harapan, karena hanya ada beberapa kasus yang berhasil damai pada tahap 

mediasi setiap tahunnya. Hal tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah kasus 

perkara cerai yang terdaftar. Pencapaian yang tidak efektif tidak terjadi begitu 

saja, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkara perceraian tidak berhasil 

dimediasi oleh pihak mediator. Faktor penghambat mediator dalam proses 

mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar di antaranya adalah jumlah 
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mediator terbatas yaitu jumlah hakim sebagai mediator hanya dua orang yang 

ditunjuk menangani semua proses mediasi yang bahkan ribuan jumlahnya. 

Kurangnya mediator boleh jadi mempengaruhi keberhasilan mediasi. 

Mediator merangkap sebagai hakim pemeriksa perkara, dengan jumlah 

sidang yang begitu padat, kemudian mengatasi perkara yang permasalahannya 

cukup berat, butuh waktu yang panjang bagi mediator dalam menangani sebuah 

kasus agar komunikasi yang efektif tercapai sebagaimana mestinya. Tetapi disisi 

lain, mediator terikat oleh waktu karena adanya kasus berikutnya yang hendak 

dimediasi. 

Keberhasilan mediator seringkali hanya diukur dari berapa banyak proses 

mediasi yang berhasil didamaikan. Namun, sering diabaikan bahwa kegagalan 

dalam mediasi juga bisa saja dipicu oleh sikap ego yang dimiliki kedua pihak, di 

antaranya adanya kemauan yang keras untuk bercerai dari pihak penggugat.    

Berdasarkan hasil penelitian, suami-istri mengajukan gugatan cerai sudah 

memiliki kemauan keras untuk berpisah, sehingga dalam proses mediasi mereka 

sulit menerima nasihat, saran dan pandangan dari mediator. Hal ini sebagaimana 

diakatakan mediator bahwa terkadang dalam memberi nasihat, tidak ada umpan 

balik yang diberikan oleh kedua pihak yang hendak bercerai karena kuatnya 

keinginan untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan.  

Masalah dalam rumah tangga yang menumpuk, berulang dan sudah 

berlangsung lama memicu terhambatnya proses mediasi yang dilakukan oleh 

mediator. Dari kesimpulan beberapa kasus yang peneliti amati pada proses 

mediasi, sebagian besar penyebab pasangan suami-istri mengajukan gugatan 
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karena permasalahan sudah berlangsung lama seperti KDRT, selingkuh, tidak 

memberikan kewajiban nafkah, ataupun pertengkaran dan perselisihan yang terus 

terjadi, sehingga penggugat sudah merasa putus asa untuk melanjutkan hubungan 

pernikahan dengan pasangannya. Tidak adanya keinginan rujuk kembali dari 

penggugat, sehingga apapun dan bagaimanapun upaya mediator mendamaikan, 

sudah tidak diterima oleh penggugat. Mediator perlu dukungan dari keluarga 

pihak berperkara untuk ikut andil mengatasi permasalahan keduanya. 

Lembaga Pengadilan Agama sudah semestinya menjalankan tugas sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan mediasi perceraian 

diatur dalam perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. 

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar mewajibkan semua 

perkara perceraian melewati proses mediasi. Jika tidak, akan menimbulkan akibat 

hukum kepada pihak berperkara. Kapasitas mediator dalam ilmu komunikasi  

merupakan kunci dalam proses mediasi. kemampuan mediator dalam memberikan 

nasihat, saran dan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang 

berperkara sangat dibutuhkan. Mediator seyogyanya menerapkan pola komunikasi 

interpersonal yang efektif.  

Beberapa ketentuan prosedur mediasi yang mungkin bisa direvisi misalnya 

prosedur dalam mediasi yang hanya menghadirkan pihak penggugat dan tergugat 

di dalam ruang mediasi. Ketentuan itu mungkin bisa menghadirkan pihak-pihak 

yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap hubungan mereka, misalnya 

kedua orang tua masing-masing, saudara, dan lain sebagainya. 
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Sidang mediasi juga dapat diatur atau diperpanjang masanya misalnya dua, 

tiga atau beberapa kali pertemuan sidang mediasi, agar komunikasi yang intens 

antara pihak berperkara dan mediator dapat terbangun dengan maksimal, 

mempererat kembali hubungan kekeluargaan yang sempat retak dengan mencari 

titik temu persoalan rumah tangga mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, kemampuan ilmu komunikasi yang 

dimiliki mediator sudah baik. Mediator telah menjalankan proses mediasi dengan 

maksimal, mediator mengkombinasikan pendekatan komunikasi yang mudah 

dimengerti oleh kedua belah pihak dengan bahasa yang sederhana, pendekatan 

psikologi serta pendekatan agama. Hal yang sangat penting, yaitu adanya 

kesungguhan mediator dalam mendamaikan kedua pihak. Keseriusan mediator 

dalam menangani proses mediasi juga dapat mendukung  keberhasilan mediasi.  

Mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar merupakan hakim 

yang diberikan SK oleh Ketua Pengadilan Agama dan telah mengikuti pelatihan 

madiator, mereka dianggap mampu menjadi mediator. Kesungguhan mediator 

Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, ditunjukkan dengan kecakapan 

komunikasi efektif yang dimiliki dalam proses mediasi. Kesungguhan mediator 

dalam proses mediasi terlihat dari  bentuk komunikasi yang ditunjukkan yaitu 

bersikap humble dan empati kepada kedua pihak. Sebuah harapan bahwa adanya 

kesadaran dari pihak yang berperkara untuk memperbaiki hubungan mereka. 

Adanya kesadaran dari pihak tergugat dalam menerima dan mengakui segala 
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kesalahan yang telah dilakukannya juga memberikan harapan dalam keberhasilan 

mediasi.  

Mediator adalam proses mediasi, berusaha menyadarkan persepsi para 

pihak untuk memikirkan masa depan keluarga mereka serta mengenyampingkan 

ego, kesadaran untuk tidak mengulangi kesalahan, menerima nasihat, saran dan 

solusi dari mediator, sehingga pihak penggungat bersedia memaafkan dan rujuk 

kembali. Saat kedua pihak mampu mengontrol emosional dan menekan ego maka, 

proses mediasi lebih mudah dicapai karena nasihat mediator bisa tersampaikan 

dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. 

 

C. Makna Proses Mediasi bagi Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Kelas 

1A Makasar. 

1. Situasi Proses Mediasi, Memberikan Arti bagi Pihak Berperkara 

Persepsi pihak berperkara terhadap proses mediasi, memberikan makna 

tersendiri. Salah satu kewajiban tahapan persidangan kasus perceraian yang diatur 

oleh undang-undang yakni mediasi memberikan arti positif bagi pihak berperkara. 

Persoalan rumah tangga biasanya terjadi jika salah satu pihak tidak memahami 

esensi tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri, fungsi proses mediasi 

menjelaskan tentang peran masing-masing pihak dalam melakoni kehidupan 

rumah tangga mereka. Dalam petikan wawancara bersama Riana sebagai tergugat 

mengatakan bahwa: 

Di ruang sidang mediasi kami banyak diajarkan oleh mediator tentang tugas 

dan tanggung jawab suami-istri sebagai pelajaran yang selama ini kita 
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kurang memahami, banyak petunjuk-petunjuk agama yang diajarkan tentang 

cara menjalani kehidupan rumah tangga.17 

 

Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama  Kelas 1A Makassar, mediator 

banyak memberikan pemahaman tentang cara menjaga keutuhan rumah tangga, 

melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam Alquran dan sunnah, menjelaskan 

tentang hak dan kewajiban, cara membangun komunikasi dengan keluarga, 

sehingga memberikan keilmuan yang sangat berharga bagi pihak berperkara. 

Pihak beperkara mendapatkan semangat baru tentang arti kehidupan, 

mencari reski yang halal, kerja keras, arti sebuah kesabaran dan keikhlasan, 

sehingga dapat kembali membangun mental yang sempat rapuh disebabkan 

karena persoalan rumah tangga. 

Proses mediasi memberikan makna bahwa komunikasi interpersonal antara 

mediator dan pasangan suami-istri adalah hal yang sangat penting, pendekatan 

komunikasi interpersonal melalui sikap suportif ini ditunjukkan oleh mediator 

dengan sikap mendukung pihak berperkara untuk memperbaiki kehidupan rumah 

tangga mereka, agar yang berkonflik dapat membuka diri tanpa rasa takut maupun 

merasa bersalah dalam setiap komunikasi yang dilakukan bersama mediator, 

sehingga kegiatan mediasi berjalan sesuai yang diharapkan. 

 Berdasarkan hasil observasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar, pihak berperkara memahami pesan mediator dimulai dari cara mereka 

menginterpretasikan informasi yang diberikan mediator, sehingga mempengaruhi 

persepsi individu. Contoh istri kerap menyaksikan suami bersikap kasar dan 

terkadang melakukan KDRT, sehingga istri memberikan respon negatif dengan 

                                                           
17Riana (35 Tahun), Pihak  tergugat, wawancara, Makassar Kamis 15 Desember 2022. 
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memutuskan untuk bercerai. Persepsi tersebut akan menentukan tindakan 

komunikasi yang dilakukan di ruang mediasi. Dengan demikian, kemungkinan 

terjadinya kegagalan komunikasi, akibat perbedaan cara menginterpretasikan 

pengalaman yang terjadi. Begitu pula suami memberikan interpretasi berbeda dari 

situasi yang telah dialami, bahwa suami tidak melakukan KDRT, tetapi suami 

hanya bersikap tegas terhadap kelakuan istri yang sering keluar malam, sementara 

memiliki keluarga, sehingga suami memberikan persepsi untuk tetap bertahan dan 

memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Maka peran mediator memberikan 

makna yang benar kepada pihak berperkara untuk meluruskan kekeliruan 

pemahaman mereka. 

Pihak berperkara juga membutuhkan tempat yang nyaman dan tentram 

untuk menuangkan segala isi hati kepada mediator yang dianggap sebagai 

penengah dan yang bisa menyelesaikan permasalahannya. Dengan demikian, 

tempat yang sejuk dan nyaman juga menjadi stimulus untuk menuangkan persepsi 

yang benar dan tepat dalam memahami makna sebuah peristiwa. Peran mediator 

jelas penting dalam mediasi dan juga menunjukkan bahwa meskipun pihak 

berperkara sudah mempunyai keinginan untuk bercerai, tetapi boleh jadi, dalam 

proses mediasi pihak berperkara merasa damai terhadap bentuk komunikasi yang 

dibangun oleh mediator, sehingga pihak berperkara memberikan makna positif 

terhadap komunikasi yang dibangun dan mereka memutuskan untuk mediasi. 

Mediator dalam memberikan pesan dan nasihat selalu menggunakan 

bahasa verbal maupun nonverbal yang tepat dalam teori komunikasi interpersonal, 

sehingga bisa mempengaruhi persepsi positif pihak berperkara dalam memberikan 
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makna. Sebab komunikasi verbal bisa berbagi pengalaman tanpa harus terlibat 

langsung dengan pengalaman yang dimiliki masing-masing. Komunikasi yang 

dibangun mediator, dapat mempengaruhi persepsi, bertukar pikiran, mencari 

informasi, mengemukakan pendapatnya dan berbagi rasa kepada pihak berperkara 

untuk menemukan solusi bersama. 

Pesan-pesan nonverbal juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam 

memaknai komunikasi seseorang. Pesan nonverbal memiliki kemampuan yang 

sama efektifnya dengan pesan verbal, bahkan mewakili pesan verbal itu sendiri. 

Akumulasi dari bahasa-bahasa verbal dan nonverbal dapat memberikan makna 

positif dari diri sendiri dan orang lain tentang tujuan keluarga atau masa depan 

mereka. 

Riana kembali menuturkan dalam petikan wawancara bahwa: 

Saya menangis di ruang mediasi karena terharu mengingat semua 

perjuangan yang kita lewati bersama sejak awal pernikahan sampai saat ini, 

suka duka kita lewati bersama sampai dia tega menghinati saya dan 

keluarga.18 

 

Di dalam ruang mediasi, peneliti juga mengamati bahwa dari hasil 

penjelasan mediator, pihak berperkara memberikan arti terhadap persoalan-

persoalan rumah tangga mereka. Suami memahami bahwa mereka berkewajiban 

memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga yang dibutuhkan setiap hari, misalnya 

makan dan minum serta sandang, tidak lagi bersumber dari orang tua, tetapi 

sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, untuk memenuhi itu, dengan kerja keras. 

Begitu pula peran istri memberikan makna terhadap tugas dan tanggung jawab 

mereka sebagai seorang istri. 

                                                           
18Riana (35 Tahun), Pihak tergugat , wawancara, Makassar Kamis 15 Desember 2022. 
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Pihak berperkara menganggap bahwa mediator sebagai orang tua mereka 

atau representasi dari orang tua yang lebih berpengalaman dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan rumah tangga mereka, dengan pendekatan-pendekatan sosial 

keagamaan, memberikan nasihat serta dukungan penuh bagi masa depan keluarga 

mereka. 

Tahapan mediasi yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar, pesan yang pertama kali disampaikan mediator kepada pihak untuk 

menenangkan diri terlebih dahulu sehingga secara psikologi, mudah menangkap 

arti serta menginterpretasikan persepsi positif yang diberikan mediator sebagai 

stimulus atas permasalahan mereka.  

Pihak berperkara juga memaknai proses mediasi yang difasilitasi oleh 

mediator dapat mendatangkan manfaat, termasuk pemahaman yang mendalam 

terhadap diri dan orang lain melalui hubungan interpersonal. Selain itu, mediasi 

juga memberi tujuan yang ingin dicapai oleh pihak berperkara, beberapa di 

antaranya adalah pertama, untuk menemukan sebuah cara atau jalan keluar dari 

permasalahan. Kedua, untuk meminimalisir kesalahpahaman antara kedua belah 

pihak yang sedang berselisih. Ketiga, Untuk menentukan pembahasan atau 

gagasan pokok dalam menemukan prioritas kepentingan yang akan diambil, 

sehingga para pihak memaknai proses mediasi dengan komunikasi yang baik akan 

sangat penting dalam mencapai perdamaian kedua belah pihak.  

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yang dilakukan 

oleh mediator mendatangkan manfaat bagi pihak yang berperkara. Pendekatan 

interpersonal yang diterapkan mediator menjadikan para pihak yang berperkara 



99 

 

 

 

mampu meredakan ego. Para pihak memaknai proses mediasi di Pengadilan 

Agama kelas 1A Makassar sebagai pembenahan hubungan antarpasangan, bahwa 

seringkali pihak yang hendak dimediasi memiliki masalah yang serius, bahkan 

sudah tidak menjalin komunikasi dengan pasangan, tetapi setelah mengikuti 

proses mediasi perlahan hubungan kedua pihak kembali membaik meskipun pada 

akhirnya mediator tidak berhasil mendamaikannya.  

Pihak berperkara dapat memahami arti dalam proses mediasi, bisa 

mendatangkan maslahat untuk memikirkan masa depan mereka, bukan hanya di 

dunia tetapi masa depan di akhirat, serta dapat memahami tujuan hidup mereka 

melalui hubungan komunikasi interpersonal. 

2. Persepsi Pihak Berperkara Terhadap Persoalan Rumah Tangga  

dalam Proses Mediasi  

Memasang  harapan yang tinggi dalam berkeluarga baik untuk memacu 

semangat kita. Namun, terkadang tidak berlaku pada pernikahan. Harapan tinggi 

yang disertai dengan kemalasan akan membuat pernikahan hanya berakhir dalam 

perceraian. Wanita membeli  gaun pengantin mahal mungkin memiliki  harapan 

pernikahan yang sangat tinggi.  Pria dan wanita sama-sama membuat banyak 

asumsi dalam pernikahan. 

Ekspektasi pernikahan jarang selaras dengan realitas kehidupan seperti di 

dalam pernikahan. Ada banyak pemikiran dari pihak yang akan melangsungkan 

pernikahan, misalnya keyakinan bahwa pria hanya menginginkan seks dalam 

pernikahan atau wanita adalah pihak yang memboroskan uang. Kesalah pahaman 

inilah yang kerap menimbulkan masalah dalam pernikahan. Selain itu, kedua 
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pasangan seyogianya juga menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidak akan 

luput dari kemungkinan terjadinya konflik. Penyebabnya bisa beragam, antara lain 

perbedaan latar belakang pendidikan, budaya, dan harapan. Kedua pasangan perlu 

menyadari bahwa mereka berasal dari latar belakang yang berbeda satu sama lain. 

Jadikanlah  konflik sebagai ajang peningkatan saling mengenali antarpasangan. 

Untuk itu, seyogianya kedua pasangan mampu mengelola  dan menyiasati konflik 

dengan cara kompromi. 

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menunjukkan 

bahwa pihak berperkara sering memberikan interpretasi terhadap situasi persoalan 

keluarga, memberikan arti terhadap peristiwa yang telah dialami lalu memberikan 

pernyataan kesimpulan. Adakalanya persepsi itu dapat diterima oleh mediator atau 

lawan perkaranya tetapi terkadang mendapatkan bantahan dari persepsi yang telah 

disimpulkan. 

Proses interpretasi merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam 

fenomenologi. Interpretasi adalah persepsi dari suatu pengalaman atau fenomena. 

Fenomenologi erat kaitannya dengan pikiran manusia yaitu orang yang berpikir 

lalu memberikan interpretasi, mengalami suatu peristiwa atau situasi dan mereka 

akan memberikan makna kepada setiap peristiwa atau situasi yang dialaminya.19  

Ponty, salah seorang pendukung tradisi fenomenologi berpandangan 

bahwa seluruh pengetahuan saya mengenai dunia, pengetahuan ilmiah saya 

diperoleh dari pandangan saya sendiri atau dari pengalaman di dunia.20 Persepsi 

                                                           
19Morissan,  Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2015), hal. 38. 

20Morissan,  Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, h. 39. 
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didapatkan dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh pihak 

berperkara ketika masih menjalani hubungan interpersonal rumah tangga lalu 

memberikan arti. Dengan kata lain, cara pihak memandang dinamika persoalan 

rumah tangga tergantung makna yang diberikan terhadap persoalan rumah tangga 

tersebut. Penjelasan tentang situasi yang pernah dialami ketika menjalani 

kehidupan rumah tangga oleh pihak berperkara pada proses mediasi juga 

menggunakan bahasa verbal dan nonverbal, bahasa juga menentukan pemberian 

makna dari setiap peristiwa.  

Pihak berperkara cenderung memiliki pemikiran sempit terhadap arti 

sebuah rumah tangga. Situasi yang menyulitkan dijadikan dasar untuk mengakhiri 

hubungan, tanpa memikirkan keutuhan masa depan rumah tangga mereka. 

Padahal, dalam membangun bahtera rumah tangga selalu saja ada gelombang 

persoalan yang membelit dan disitu pula kedewasaan berpikir suami istri dalam 

memberikan solusi, bukan justru menghancurkan pondasi keutuhan keluarga yang 

sudah terbangun. 

Persoalan ekonomi, belum adanya keturunan yang terus dinantikan, 

hadirnya pihak ketiga, dengan perbedaan karakter suami-istri tersebut, selalu 

menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Belum lagi intervensi pihak ketiga, 

yakni keluarga salah satu pihak yang mempengaruhi keputusan untuk bercerai. 

Peran mediator mengembalikan pemahaman yang benar terhadap pandangan yang 

keliru sesuai dengan pendekatan komunikasi interpersonal, pendekatan sosiologis 

dan pendekatan agama. 
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Pihak  berperkara memberikan pandangan subjektif dengan mengutarakan 

fakta situasi yang pernah dialami bagi suami maupun istri. Pernyataan-pernyataan 

itu berupa pengalaman pribadi maupun pengalaman keluarga, hak dan kewajiban 

suami-istri, pembagian tugas, dan lain-lain. Pemahaman itu tidak disertai dengan 

bekal ilmu konsep keluarga di dalam Islam. Pihak berperkara memberikan makna 

terhadap peristiwa yang dialami berdasarkan aspek emosional dan egoisme lalu 

mengambil kesimpulan. 

Hambatan-hambatan dalam mediasi di Pengadilan Agama secara umum 

dapat diatasi dengan melakukan sistem mediasi, khususnya penyelesaian perkara 

keluarga yaitu perkara perceraian antara suami-istri. Proses mediasi di pengadilan 

pada dasarnya adalah proses yang komprehensif, tidak melibatkan aspek hukum 

semata, tetapi juga aspek lain khususnya aspek psikologi. Rendahnya tingkat rasio 

keberhasilan mediasi selama ini salah satunya disebabkan oleh sikap sebagian 

mediator yang mengabaikan aspek psikologis dalam proses mediasi. Padahal, 

selain aspek hukum, aspek psikologis inilah yang mendasar karena merupakan 

aspek yang dirasakan langsung sekaligus sebagai titik tolak upaya mendamaikan 

serta menemukan solusi terbaik atas persoalan yang meraka hadapi. 

Pendekatan psikologi dalam pelaksanaan mediasi bertujuan untuk 

membangun kembali pola komunikasi yang efektif dan konstruktif diantara pihak-

pihak yang berperkara. Sebagaimana di ketahui, para pihak yang bersengketa di 

pengadilan cenderung mengedepankan perasan (emosional) dalam berpikir 

sehingga menghambat yang bersangkutan untuk berfikir secara lebih rasional. 

Apalagi kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, 
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penggugat di dominasi oleh pihak perempuan yaitu istri yang mengajukan gugatan 

perceraian.  

Berdasarkan pengakuan Irma sebagai pihak penggugat dalam petikan 

wawancara bahwa:  

Saya yakin bahwa sifat itu sudah menjadi karakter suami saya karena saya 

sudah beberapa kali ingin menggugat suami saya namun suami saya 

meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya dan ternyata 

kenyataannya tidak ada perubahan.21 

 

Petikan wawancara tersebut, pihak penggugat kembali mengungkapkan 

masalah penyebab pasangan suami-istri mengajukan gugatan karena masalah 

KDRT yang berlangsung lama. Sehingga penggugat sudah merasa putus asa untuk 

melanjutkan hubungan pernikahan dengan pasanganya. 

Petikan wawancara bersama Santi mengatakan bahwa: 

Hubungan kami sudah tidak harmonis sejak dua tahun yang lalu, sehingga 

keputusan ini menjadi pilihan yang terbaik untuk kami. Segala bentuk 

nasihat dari mediator kami terima dengan baik dengan memilih tetap 

mendidik anak bersama-sama, namun keputusan untuk bercerai sudah 

menjadi pilihan terakhir dari saya pribadi.22 

 

Pola-pola yang ada pada keluarga selama ini, kadangkala menunjukkan 

bahwa saat berfikir untuk meyelesaikan masalah, seseorang memerlukan waktu 

tertentu dalam menggali akar permasalahan yang dihadapinya, emosi yang 

membuncah sama sekali tidak akan membantu menemukan akar permasalahan. 

Sebaliknya, dalam kondisi yang lebih tenang, seseorang dapat berfikir dengan 

jernih untuk kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan masalah 

dan upaya solutif apa yang dapat di tempuh.  

                                                           
21Irma (49 Tahun), Pihak Penggugat, wawancara, Makassar, Selasa 13 Desember 2022. 

22Santi (21 Tahun), Pihak Penggugat, wawancara, Makassar , Senin 12 Desember 2022. 
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Hasil analisis beberapa wawancara yang kami lakukan di Pengadilan 

Agama Kelas Makasar, menemukan perkara perceraian lebih banyak dipengaruhi 

oleh faktor emosional dan psikologi para pihak yang berperkara. Tidak adanya 

keinginan rujuk kembali dari penggugat. Sehingga apapun dan bagaimanapun 

upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak diterima oleh 

penggugat. Ketidakcocokan antara suami-istri dapat terjadi karena faktor 

ekonomi, faktor sikap dan prilaku salah satu pihak, faktor kepercayaan, dan 

komunikasi yang kurang efektif. Tiga faktor terakhir merupakan faktor yang 

berkaitan dengan psikologis yang secara umum mendominasi sebab-sebab 

perceraian. Mediator perlu dukungan dari pihak keluarga kedua pihak untuk ikut 

andil mengatasi permasalahan keduanya. 

Selain hal diatas, hal yang menjadi faktor gagalnya mediasi pada 

pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tidak lain dari  minimnya jumlah mediator 

di tengah membeludaknya perkara perceraian yang hendak dimediasi, waktu 

terbatas dalam satu perkara juga menjadi salah satu penyebab kegagalan proses 

mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang diperoleh tentang komunikasi mediasi kasus 

perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, disimpulkan bahwa: 

1. Praktek komunikasi proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Makassar menggunakan komunikasi interpersonal yang ditunjukkan 

dengan komunikasi verbal melaui keterbukaan, empati dan rendah hati dan 

nonverbal disertai dengan sikap tubuh, mimik, dan intonasi suara serta 

terjalin komunikasi dua arah antara mediator dengan pihak berperkara. 

Suasana keakraban dan informal yang terjadi di dalam ruang sidang 

mediasi karena mereka sudah saling mengenal sebagai pasangan hidup, 

juga sebagai tanda komunikasi interpersonal, serta materi pembicaraan 

yang bersifat privasi. Selain itu, penerapan komunikasi interpersonal pada 

mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, juga menggunakan 

pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis dan pendekatan agama. 

2. Pihak berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cenderung 

memaknai proses mediasi sebagai tempat mendapatkan ilmu dan wawasan. 

Pihak berperkara mendapatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban 

suami-istri berdasarkan petunjuk Alquran dan sunnah, memahami dampak 

sosial dan psikologi jika terjadi perceraian dan melalui motivasi mediator, 
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meningkatkan kekuatan mental pasangan suami-istri dengan memahami 

tugas dan tanggung jawab. 

B. Implikasi penelitian 

1. Praktek komunikasi interpersonal yang efektif oleh mediator dapat 

mempengaruhi dan mengubah persepsi positif pihak berperkara pada 

proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.. 

2. Kapasitas ilmu pengetahuan yang luas di bidang komunikasi, psikologi 

dan keagamaan, mediator dapat memberikan makna positif kepada pihak 

berperkara agar mempertahankan rumah tangga mereka. 
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